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Analisis Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di 
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 

Apriani Sahid,1 Rini Fitriani,2 Utami Murti Pratiwi,3 Rista Suryaningsih,4 
Abdul Rahim Yunus,5 

 
Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar 
 

ABSTRAK 

Tujuan : Untuk menganalisis besar faktor risiko Kematian Janin Dalam Rahim 
(KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.  
Metode : Penelitian ini menggunakan desain Case Control dengan teknik 
purposive sampling. Subyek penelitian adalah ibu yang mengalami kematian janin 
dalam rahim dan ibu dengan persalinan bayi lahir hidup di RSIA Ananda 
Makassar yang berjumlah 72 responden dengan perbandingan 1 : 1. Analisis data 
bivariate menggunakan uji Odd Ratio (OR) dan uji multivariate menggunaka 
regresi logistic berganda.   
Hasil : Hasil analisis statistic yaitu umur ibu OR 3,143 (CI 95% = 0,760-12,993), 
usia kehamilan OR 30,077 (CI 95% = 6,195-146,014), riwayat paritas OR 1,375 
(CI 95% = 0,285-6,635), preeklampsia OR 0,647 (CI 95% = 0,102-4,124), 
diabetes mellitus OR 3,182 (CI 95% = 0,315-32,138), anemia OR 0,569 (CI 95% 
= 0,223-1,453), kelainan kongenital OR 2,059 (CI 95% = 0,178-23,773), kelainan 
patologis plasenta OR 2,742 (CI 95% = 0,496-15,168) dan hasil analisis 
multivariate yaitu usia kehamilan dengan OR 28,583 (CI 95% = 5,849-139,688) 
yang merupakan variabel yang paling berisiko terhadap kejadian kematian janin 
dalam rahim.   
Kesimpulan : ANC, edukasi dan meningkatkan berbagai upaya pelayanan 
kesehatan  selama kehamilan agar dapat menurunkan angka kematian janin di 
Indonesia.  
 
Kata Kunci : Faktor risiko, Kematian Janin Dalam Rahim. 
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The Analysis of Risk Factors for Intrauterine Fetal Death at Ananda Hospital of 
Makassar in 2021 

Apriani Sahid,1 Rini Fitriani,2 Utami Murti Pratiwi,3 Rista 
Suryaningsih,4 Abdul Rahim Yunus, 5 

Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences, UIN 
Alauddin Makassar 

ABSTRACT 

Purpose: The major purpose of this research was to investigate the risk factors 
of intrauterine fetal death at Ananda hospital of Makassar in 2021. 
Method: The methodological approach used in this research was Case Control 
design by using a purposive sampling technique. The main research subjects 
were the mothers undergoing an intrauterine fetal as well as the mothers with 
live births at Ananda hospital. The total of 72 respondents was selected in this 
research where the ratio of 1:1 was used. Moreover, the bivariat data analysis 
was conducted by using Odd Ratio (OR), while the multivariate test was done 
by using multiple logistic regression. 
Findins: Based on the statistical data analysis, this research indicated several 
findings and numbers such as the maternal age OR was 3,143 (95% CI = 
0.760-12.993); the gestational age OR was 30,077   (95% CI = 6.195-
146.014); the history of parity OR was 1.375 (95% CI = 0.285-6.635); the 
preeclampsia OR was 0.647 (95% CI = 0.102-4.124); the diabetes mellitus 
OR was 3.182 (95% CI = 0.315-32.138), the anemia OR was 0.569 (95% CI = 
0.223-1.453); the congenital abnormalities OR 2.059 (95% CI = 0.178-23,773 
), and the placental pathological abnormalities OR was 2.742 (95% CI = 
0.496-15.168). Furthermore, based on the multivariate analysis, it was found 
that the gestational age with the OR of 
28.583 (95% CI = 5.849-139.688) was considered to be the riskiest variable 
influencing the occurrences of the intrauterine fetal death. 
Conclusion: This resarch concludes that the ANC, continuous education, and 
proper health care are significant to be given to pregnant patients in order to 
reduce the numbers of fetal mortality in Indonesia.  

Key Words: Risk Factors, Intrauterine Fetal Death 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Angka kematian bayi (AKB) adalah indikator yang sangat penting 

sebagai cerminan derajat kesehatan dalam masyarakat di suatu daerah 

([DINKES,2020). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting 

dalam menilai suatu status kesehatan seorang anak, status kependudukan serta 

kondisi perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan Profil Kematian Neonatal 

Berdasarkan Sosio Demografi Dan Kondisi Ibu Saat Hamil Di Indonesia Buletin 

Penelitian Sistem Kesehatan 2011, dua per tiga dari AKB merupakan kematian 

neonatus dan dua per tiga dari kematian neonatus tersebut merupakan kematian 

perinatal (Luqyana, 2017). Dalam menilai suatu tingkat pembangunan kesehatan 

dari suatu negara dan kualitas hidup masyarakat di perlukan indikator yang salah 

satunya adalah Angka Kematian Perinatal (Simamora,2016).  Kematian perinatal 

merupakan kematian yang terjadi pada saat usia kehamilan 28 minggu hingga 7 

hari post partum. Kematian perinatal juga merupakan salah satu indikator 

keberhasilan asuhan prenatal dan neonatal di suatu daerah dan juga akan 

menjadi cerminan yang memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu 

dan lingkungan sosial ekonomi (Meisuri,2018). Menurut WHO pada tahun 2015 

diseluruh dunia terdapat 18,4 bayi lahir mati untuk setiap 1000 total kelahiran, 

dan sebagian besar terjadi pada negara dengan penghasilan rendah dan 

menengah, di negara negara dengan penghasilan tinggi didapatkan kasus 1,3 

hingga 8 per 1000 kelahiran (WHO,2016). 

Kematian bayi bukan hanya terjadi setelah dilahirkan, namun dapat juga 

terjadi saat masih dalam kandungan atau yang disebut dengan  Intrauterine Fetal 

Death (IUFD) dalam (Mardania,2019). Berdasarkan penelitian World Health 

Organization (WHO) bahwa diseluruh dunia didapatkan angka kematian bayi 

sebanyak 10.000.000 jiwa per tahun dan negara ASEAN lainnya. Indonesia 

termasuk dalam negara penyumbang kematian perinatal yang tinggi. Menurut 
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Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, didapatkan jumlah 

kematian bayi sudah mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup (Putri,2017). Setiap 

tahun diperkirakan kematian perinatal diseluruh dunia terdapat 7,6 juta, dan 

diantaranya adalah kematian janin, dan 98% diantaranya terjadi di negara 

berkembang (Adeyani,2019). 

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2017 menunjukkan Angka Kematian Neonatal (AKN) sebanyak 15 per 

1.000 kelahiran hidup, kemudian Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 24 per 

1.000 kelahiran hidup, serta Angka Kematian Balita (AKABA) sebanyak 32 per 

1.000 kelahiran hidup, hasil tersebut diharapkan terus mengalami penurunan dan 

diharapkan pada tahun 2024 Angka Kematian Neonatal (AKN) menjadi 10 per 

1.000 kelahiran hidup serta Angka Kematian Bayi menjadi 16 per 1.000 

kelahiran hidup di tahun 2024. Sedangkan sesuai dengan target pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia, Angka Kematian Balita diharapkan bisa mencapai 

angka 18,8 per kelahiran hidup (KEMENKES,2020). 

 

Gambar 1.1. SDKI Tahun 1991-2017 Tren Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita 
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Angka Kematian Bayi berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) 2017, tidak ada data untuk provinsi. Sedangkan untuk SDKI 

tahun 2012, provinsi dengan Angka Kematian Bayi tertinggi adalah Papua Barat 

dengan total 74 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan provinsi dengan Angka 

Kematian Bayi terendah adalah Kalimantan Timur dengan total 21 per 1.000 

kelahiran hidup, sedangkan untuk Sulawesi Selatan Angka Kematian Bayi 

sebanyak 25 per 1.000 kelahiran hidup (BPS,2017). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2015 dalam Asra 

(2018), didapatkan bahwa penyebab kematian perinatal terbanyak disebabkan 

oleh Kematian Janin dalam Rahim yaitu dengan jumlah 29,5% (Asra,2018). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 

2020, yaitu di tahun 2018 kasus kematian bayi adalah sebanyak 1.037 kasus, 

kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah kasus sebanyak 916 

kasus hingga pada tahun 2020 didapatkan jumlah kasus kematian bayi sebanyak 

791 kasus. Pada tahun 2020 didapatkan kasus kematian bayi tertinggi  terjadi di 

kabupaten Jeneponto yaitu sebanyak 69 kasus, kemudian diikuti oleh kabupaten 

Pangkep yaitu sebanyak 58 kasus dan Bone sebanyak 57 kasus untuk jumlah 

kasus kematian bayi terendah terjadi di kota Pare pare, sedangkan kota Makassar 

berada di urutan ke 8 dengan jumlah kasus sebanyak 43 kasus. Angka Kematian 

Bayi (AKB) di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dan 2019 tercatat sebanyak 6 

kasus per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 5 

kasus per 100.000 kelahiran hidup (DINKES, 2020). 
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Gambar 1.2. Angka Kematian Bayi Provinsi Sulsel 2020 

 

Gambar 1.3. Angka Kematian Bayi Provinsi Sulsel 2016-2020 

 Kematian Janin terbagi atas dua yakni Kematian Janin dalam Rahim 

(KJDR) dini dan Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) lanjut. Dikatakan 

sebagai KJDR dini jika kematian janin terjadi dibawah usia gestasi 24 minggu 

sedangkan dikatakan sebagai KJDR lanjut jika kematian janin diatas usia gestasi 

24 minggu. (Mardaniah, 2019), sedangkan menurut United States National 

Center for Health Statistic dalam Adeyani (2019) kematian janin terdiri atas 

Early Fetal Death   yang merupakan kematian janin pada usia gestasi  dibawah 
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20 minggu, Intermediate Fetal Death yaitu kematian janin yang terjadi diantara 

usia gestasi 20 hingga 28 minggu, serta Late Fetal Death yaitu kematian janin 

yang terjadi pada usia gestasi diatas 28 minggu (Adeyani,2019). 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Kematian Janin 

dalam Rahim diantaranya adalah faktor maternal, fetal dan faktor plasenta, 

sesuai dengan penelitian sebelumnya didapatkan bahwa untuk faktor maternal 

disebabkan oleh kehamilan post term, umur ibu, penyakit sistemi, hipertensi. 

Untuk faktor fetal didapatkan kelainan kongenital, kelainan genetik dan infeksi, 

sedangkan untuk faktor kelainan patologis plasenta adalah kelainan tali pusat, 

pelepasan plasenta serta ketuban pecah dini (Luqyana, 2017). Beberapa 

komplikasi yang dapat terjadi pada kasus kematian janin diantaranya adalah 

infeksi, terjadinya koagulopati dan juga trauma emosional bagi orang tua yang 

mengalami kasus kematian janin (Prawirohardjo,2018).  

Selain dari bidang sains dan kedokteran terkait permasalahan Kematian 

Janin dalam Rahim, terdapat kajian keislaman tentang kematian dalam QS. Al- 

Anbiya ayat 35, Allah swt, berfirman :  

 

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan 

menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-

benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. (QS. Al Anbiya: 35) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup akan mengalami 

kematian pada waktunya, tanpa melihat usia, dapat terjadi pada lansia, remaja, 

dewasa maupun anak-anak dan bahkan janin yang masih berada dalam 

kandungan. 

Kehamilan merupakan beban yang berat bagi kaum wanita, dan pada saat 

kehamilan wanita itu berada dalam kondisi yang lemah (Dewi,2019). Dalam 

Qur‟an Surah Luqman ayat 14 Allah swt, berfirman : 
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Artinya : “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.” 

Jadi ketika wanita itu hamil ia berada dalam kondisi yang lemah dan jika 

ia hamil kembali ketika kondisi nya belum pulih sepenuhnya hal itu akan 

mempengaruhi kehamilannya. Dalam QS. An-Nisa 4 : 9 juga dijelaskan untuk 

tidak meninggalkan anak yang lemah. 

 

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang 

benar”. 

 Sehubungan dengan ayat tersebut diatas Allah memerintahkan untuk 

menjaga anak karena ia merupakan harta dan amanah bagi orang tua yang harus 

di jaga baik-baik dalam QS. At Taghabun 64 : 15. 
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Artinya : “sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 

(bagimu) dan di sisi Allah pahala yang besar”. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dan berdasarkan data yang diperoleh di 

RSIA Ananda Makassar pada bulan Mei tahun 2020-2021 terdapat 54 kasus 

Kematian Janin dalam Rahim. Kematian Janin dalam Rahim merupakan masalah 

besar terutama di Negara-negara berkembang yang masih memiliki persentase 

yang cukup tinggi. kasus ini cukup menjadi suatu masalah kesehatan bagi ibu 

utamanya ibu yang  menginginkan bayi kemudian mengalami kasus kematian 

janin dalam rahim, selain itu kematian janin akan memberikan komplikasi bagi 

ibu baik dalam fisik atau kesehatannya maupun psikis ataupun mentalnya, Oleh 

karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian janin 

dalam rahim ini agar kasus serupa dapat dicegah. Karena hal tersebut peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Analisis Faktor Risiko Kejadian 

Kematian Janin Dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah dikemukakan 

sebelumnya khususnya di Indonesia, maka dapat dirumuskan masalah : “Berapa 

besar faktor risiko umur ibu, usia kehamilan, riwayat paritas, preeclampsia, 

eklampsia, diabetes mellitus, anemia, kelainan kongenital dan kelainan patologis 

plasenta terhadap  kejadian Kematian Janin dalam Rahim di RSIA Ananda 

Makassar Tahun 2021”. 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a) Umur ibu merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam 

Rahim. 

b) Usia kehamilan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

c) Riwayat paritas merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 
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d) Preeklampsia merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam 

Rahim. 

e) Eklampsia merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam 

Rahim. 

f) Diabetes Mellitus merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

g) Anemia merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin dalam 

Rahim. 

h) Kelainan kongenital merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

i) Kelainan patologis plasenta merupakan faktor risiko kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

a) Umur ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

b) Usia kehamilan bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian 

Janin dalam Rahim. 

c) Riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian 

Janin dalam Rahim. 

d) Preeklampsia bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

e) Eklampsia bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

f) Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian 

Janin dalam Rahim. 

g) Anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

h) Kelainan kongenital bukan merupakan faktor risiko kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim. 
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i) Kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim. 

D. Variabel dan Definisi Operasional  

1. Variabel 

a) Variabel Dependen  : Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) 

b) Variabel Independen  : 

1) Umur Ibu 

2) Usia Kehamilan 

3) Riwayat Paritas 

4) Preeklampsia 

5) Eklampsia 

6) Diabetes Mellitus 

7) Anemia 

8) Kelainan Kongenital 

9) Kelainan Patologis Plasenta 

2. Definisi Operasional 

Variabel Dependen Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Kematian Janin Dalam 

Rahim (KJDR) 

Suatu keadaan dimana 

janin mati dalam rahim 

dengan Usia Kehamilan 

≥20 minggu , dan atau 

berat badan ≤ 500 gram 

di RSIA Ananda 

Makassar. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

 

0. Ya = 

mengalami 

KJDR 

1. Tidak = 

Tidak 

mengalami 

KJDR   

 

Nominal 

Variabel Independen Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Faktor 

Maternal 
Umur Ibu 

Lama hidup pasien yang 

di hitung mulai tahun 

lahirnya hingga usia 

pada saat kematian 

janin. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : <20 

atau >35 

tahun 

1.Risiko 

Nominal 
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rendah : 

20-35 tahun 

Usia 

Kehamilan 

Lama waktu janin 

dalam Rahim yang 

dihitung mulai dari Hari 

Pertama Haid Terakhir 

(HPHT) hingga pada 

saat kematian janin. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : UK 

<37 atau 

>42 

minggu 

1.Risiko 

rendah : 

UK  37-42 

minggu 

Nominal 

Paritas 

Banyaknya kelahiran 

yang telah dialami atau 

jumlah persalinan yang 

dialami. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : 

Paritas 5 

1.Risiko 

rendah : 

Paritas <5 

Nominal 

Preeklampsi

a 

Riwayat penyakit 

kehamilan menderita 

preeclampsia. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : 

Menderita 

Preeklamps

ia 

1.Risiko 

rendah : 

Tidak 

menderita 

Preeklamps

ia 

Nominal 

Eklampsia 

Riwayat penyakit 

kehamilan menderita 

eklampsia. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : 

Menderita 

eklampsia 

1.Risiko 

Nominal 
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rendah : 

Tidak 

menderita 

eklampsia 

Diabetes 

Mellitus 

Riwayat penyakit 

kehamilan menderita 

diabetes mellitus. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : 

Menderita 

DM 

1.Risiko 

rendah : 

Tidak 

menderita 

DM 

Nominal 

Kadar Hb 

Kadar Hemoglobin 

yang bersumber dari 

hasil pemeriksaan 

laboratorium. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : 

Kadar 

Hb<11 

1.Risiko 

rendah : 

Kadar Hb = 

11,0 – 16,0 

g/dl 

Nominal 

Faktor 

Janin 

Kelainan 

Kongenital 

Kondisi dimana 

terdapat abnormalitas 

atau kelainan dari janin. 

Lembar 

pengumpulan 

data 

0.Risiko 

tinggi : Ada 

kelainan 

kongenital 

1.Risiko 

rendah : 

Tidak ada 

kelainan 

kongenital 

Nominal 

Faktor 

Plasenta 

Kelainan 

patologis 

Suatu kondisi dimana 

terdapat kelainan yang 

Lembar 

pengumpulan 

0.Risiko 

tinggi : Ada 
Nominal 
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plasenta berhubungan dengan 

plasenta seperti, 

plasenta previa, solusio 

plasenta, vasa previa 

dan sebagainya. 

data kelainan 

atologis 

plasenta 

1.Risiko 

rendah : 

Tidak ada 

kelainan 

patologis 

plasenta 

Tabel 1.1 Definisi Operasional Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim di RSIA Ananda 

Makassar. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada “faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi kejadian kematian janin dalam rahim dengan lokasi penelitian 

yaitu pada bagian Rekam Medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar.  

F. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan penguat penelitian, peneliti mengutip dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian :  

Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Perbedaan dan 

Persamaan 

Penelitian 

Liya 

Lugita Sari 

(2021) 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

Intrauterine 

Fetal Death 

(IUFD) 

Metode : Case 

Didapatkan hasil penelitian responden 

dengan umur tidak berisiko 21 ibu (61,8%), 

paritas tidak berisiko (61,8%), penyulit 

kehamilan tidak berisiko 23 ibu (67,6%), 

pasien dengan IUFD 17 ibu (50%). 

Didapatkan adanya hubungan antara umur, 

paritas, dan penyulit kehamilan dengan 

kejadian IUFD di RSUD Hasanuddin 

Persamaan : 

Variabel 

penelitian yaitu : 

umur ibu dan 

paritas serta 

metode 

penelitian. 

Perbedaan :  
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Control. Damrah Manna. Hanya menelitia 

terkait hubungan 

dari umur ibu, 

paritas sebagai 

faktor risiko 

IUFD 

Nurul 

Fadliah 

Fahrul 

(2017) 

Faktor risiko 

terhadap 

kejadian 

Kematian Janin 

Dalam Rahim 

pada ibu hamil 

di Rumah Sakit 

DR Wahidin 

Sudirohusodo 

periode 1 

januari 2015-31 

desember 2016 

Metode : 

Deskriptif 

Operasional  

Usia <20 tahun 1 orang (1,67%), 20-35 

tahun 40 orang (66,66%), usia >35 tahun 19 

orang (31,67), Nulipara 22 orang (36,67%), 

multipara 2 dan 3 anak 20 orang (33,33%), 

Multipara 4-5 anak 14 orang (23,33%), 

grandemultipara 4 orang (6,66%), trimester 

2 sebanyak 29 orang (48,3%), trimester 3 

sebanyak 31 orang (51,7%), IRT 41 orang, 

IMT<25 kg/m2 36 orang (60%), IMT >25 

kg/m2 24 orang (40%), Hb>10 gr/dl 33 

orang (55%), Hb<10 gr/dl 27 orang (45%), 

Rokok tidak ada sampel, 49 orang memiliki 

faktor maternal, fetal, dan plasenta, 28 orang 

dengan multifactor.   

Persamaan : 

Variabel 

penelitian usia 

ibu, paritas, usia 

kehamilan, Kadar 

Hb. 

Perbedaan : 

Metode 

penelitian yang 

digunakan yaitu  

Deskriptif 

Operasional. 

Susmita 

Sharma, 

dkk (2016) 

Analytucal 

study of 

intrauterine 

fetal death cases 

and associated 

maternal 

conditions 

Metode : Studi 

Retrospektif 

Angka kematian akibat IUFD didapatkan 

sebanyak 36 per 1000 kelahiran hidup 

Persamaan : 

Prevalensi dari 

variabel 

dependen. 

Perbedaan : 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

prevalensi dari 

variabel 

dependen dan 

metode penelitian 

yaitu studi 
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retrospektif 

Sry Ayu 

Perdana, 

dkk(2017) 

Identifikasi 

Kejadian 

Kematian Janin 

dalam Rahim 

(KJDR) di RSU 

Dewi Sartika 

Kota Kendari 

Provinsi 

Sulawesi 

Tenggara Tahun 

2016 

Metode : 

Penelitian 

Deskriptif  

Pasien yang mengalami KJDR dengan 

preeclampsia sebanyak 52 orang (63%), dan 

yang tidak mengalami preeclampsia 47 

orang (36%), umur kehamilan 20 hingga 28 

minggu sebanyak 56 orang, Pertumbuhan 

Janin Terhambat (PJT) sebanyak 45 orang 

(61%), tidak mengalami PJT 54 orang (38%) 

Persamaan : 

Variabel 

penelitian 

preeklampsia, 

umur kehamilan. 

Perbedaan : 

Hasil penelitian 

berupa prevalensi 

dari variabel 

penelitian serta 

metode penelitian 

penelitian 

deskriptif 

Jayashree 

V 

Kanavi,.dk

k (2015) 

Incindence and 

risk factors for 

intrauterine 

foetal demise : a 

retrospective 

study in a 

tertiary care 

center in India 

Metode : Studi 

Retrospektif 

IUFD sebanyak 39 per 1000 kelahiran 

hidup, usia <20 tahun dan >30 tahun (p = 

0,26), kejadian IUFD meningkat pada 

multipara (p = 0,036), penyebab terbanyak 

dari IUFD adalah preeclampsia 48,1% 

dengan HELLP syndrome, IUGR, 

Abruption, Anemia 20,4%, SLE 2,5%, 

Anhidramnion 6,3%. 

Persamaan : 

Variabel 

penelitian yaitu 

paritas, 

preeclampsia, dan 

anemia.  

Perbedaan : 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

prevalensi dari 

variabel 

independen dan 

metode 

penelitian. 

Sinha 

Kavita, 

dkk. (2019)  

Risk Factors in 

Patients with 

Intrauterine 

Fetal Death at 

Sebanyak (78,4%) pasien dengan IUFD usia 

reproduksi (20-35 tahun) dan (15,4%) usia 

<19 tahun (p=0,008) . (58,5%) memiliki 

setidaknya satu kunjungan ANC dan 

Persamaan : 

Variabel 

penelitian usia 

ibu, paritas, 
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Tertiary 

Referral Centre 

Metode :  Cross 

Sectional 

primigravida (17%) 

dengan preterm (63,07%). Pasien dengan 

hipertensi  (36,92%), tidak diketahui 

sebanyak (26,15%), anemia (18,46%), KPD 

(15,4%), APH (13,8%). Sebagian besar bayi 

lahir dengan berat badan rendah (63,69%) 

dan  

mayoritas adalah laki-laki (63,1%) 

anemia.  

Perbedaan : 

Hasil penelitian 

berupa prevalensi 

dari variabel 

penelitian dan 

metode penelitian 

Cross Sectional 

Nursaci 

Mardani,dk

k (2019) 

Gambaran 

faktor risiko 

Intrauterine 

Fetal Death 

(IUFD) 

Metode :  Cross 

Sectional 

usia gestasional preterm 72,8%, aterm 

27,2%, postterm 0%, usia maternal 35 tahun 

25,9%, paritas nulipara 32,1%, primipara 

24,7%, multipara 43,2%, IMT normal 

46,9%, overweight 30,9%, obesitas 22,2%, 

penyakit hipertensi gestasional 1,2%, 

hipertensi kronik 0%, preeklampsia 17,3%, 

eklampsia 0%, anemia 27,2%, diabetes 

melitus 6,3%, ibu yang tidak berpenyakit 

48,1%. Ibu dengan gemeli 1,2%, yang tidak 

gemeli 98,8%. Kelainan prolapsus tali pusat 

1,2%, lilitan tali pusat 0%, dan tidak ada 

kelainan tali pusat 98,8%, solusio plasenta 

4,9%, dan tidak mengalami 95,1%.  

 

Persamaan : 

Variabel 

penelitian usia 

ibu, paritas, 

preekalmpsia, 

anemia, kelainan 

plasenta. 

Perbedaan : 

Hasil penelitian 

berupa gambaran 

prevalensi dari 

variabel 

penelitian dan 

metode penelitian 

Cross Sectional 

Ani Triana 

(2012) 

Pengaruh Kadar 

Hb dan Paritas 

dengan 

Kejadian 

Intrauterine 

Fetal Death 

(IUFD) di 

RSUD Arifin 

Achmad 

Pekanbaru 

Ibu dengan kadar Hb <11 gr % berisiko 

mengalami IUFD 3 kali (95%) dibanding 

ibu yang memiliki kadar Hb  11 gr%, ibu 

yang memiliki paritas 0 dan >4 lebih 

berisiko melahirkan dengan IUFD 1,5 kali 

(95%) dibanding ibu dengan paritas 1 

sampai 4. 

Persamaan : 

Variabel 

penelitian kadar 

hb dan paritas 

serta metode 

penelitian., serta 

hasil penelitian 

berupa besar 

faktor risiko dari 

variabel 
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Metode : Case 

Control 

penelitian. 

Perbedaan : 

Hanya 2 variabel 

yang diteliti 

Tabel 1.2. Kajian Pustaka dari Faktor Risiko Kejadian Kematian Janin Dalam Rahim di RSIA Ananda 

Makassar 

G. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisa faktor risiko yang mempengaruhi kejadian Kematian 

Janin dalam Rahim di RSIA Ananda Makassar tahun 2021.  

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui besar faktor risiko umur ibu terhadap kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim 

b) Untuk mengetahui besar faktor risiko usia kehamilan terhadap 

kejadian Kematian Janin dalam Rahim 

c) Untuk mengetahui besar faktor risiko riwayat paritas terhadap 

kejadian Kematian Janin dalam Rahim 

d) Untuk mengetahui besar faktor risiko preeklampsia terhadap kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim 

e) Untuk mengetahui besar faktor risiko eklampsia terhadap kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim 

f) Untuk mengetahui besar faktor risiko Diabetes Mellitus terhadap 

kejadian Kematian Janin dalam Rahim 

g) Untuk mengetahui besar faktor risiko anemia terhadap kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim 

h) Untuk mengetahui besar faktor risiko kelainan kongenital terhadap 

kejadian Kematian Janin dalam Rahim 

i) Untuk mengetahui besar faktor risiko kelainan patologis plasenta 

terhadap kejadian Kematian Janin dalam Rahim 
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j) Untuk mengetahui faktor risiko yang paling mempengaruhi Kematian 

Janin dalam Rahim 

H. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, sebagai peneliti dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan tambahan wawasan sehingga peneliti dapat memahami 

terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian Kematian Janin 

dalam Rahim. 

2. Bagi RSIA Ananda Makassar 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi RSIA 

Ananda Makassar dan menambah pengetahuan agar dapat meningkatkan 

mutu pelayanan kesehatan yang diberikan utamanya dalam menghadapi 

kasus Kematian Janin Dalam Rahim di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar.  

3. Bagi Institusi 

Dengan adanya bahan penelitian ini maka akan menjadi salah satu 

tambahan referensi kampus berupa bacaan yang akan ditempatkan di 

perpustakaan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa 

tentang kejadian Kematian Janin dalam Rahim. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kejadian 

Kematian Janin dalam Rahim sehingga dapat dilakukan berbagai upaya agar 

dapat mencegah terjadinya Kematian Janin dalam Rahim.  
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5. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga dasar yang 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan 

dalam menuntaskan kejadian kejadian Kematian Janin dalam Rahim.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) 

1. Definisi 

Menurut World Health Organization (WHO) dan The American 

College of Obstetrian and Gynecologists (ACOG 1993) dalam 

Prawirohardjo (2020) mengatakan bahwa Kematian Janin Dalam Rahim 

(KJDR) merupakan suatu kondisi dimana janin mati di dalam rahim 

pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih dan dengan berat badan 500 

gram atau lebih. KJDR merupakan salah satu faktor risiko kedua yang 

masuk ke dalam kelompok faktor risiko pada ibu hamil sebagai masalah 

kesehatan. (Prawirohardjo, 2020). Sama halnya yang disampaikan oleh 

National Vital Statistic Report dalam Cunningham (2010) bahwa 

kematian janin merupakan kematian yang terjadi pada usia kehamilan 

20 minggu atau lebih. (Cunningham,2010) 

Dalam sumber yang lain menyebutkan bahwa KJDR merupakan 

kematian janin dengan usia kehamilan >24 minggu dan/atau janin 

dengan berat badan >500 gram. (Patil,2016). Sama halnya yang 

dikemukakan oleh The Perinatal Mortality Surveilance Report 

(CEMACH) dalam RCOG (2010) yang mendefinisikan KJDR sebagai 

kematian janin yang terjadi diatas usia kehamilan 24 minggu yang 

disertai dengan tidak adanya tanda-tanda kehidupan (RCOG,2010). 

Menurut Queensland Government dalam Queensland Clinical 

Guidelines Kematian Janin adalah bayi yang lahir tanpa disertai dengan 

detak jantung dan pernafasan serta tidak adanya tanda-tanda kehidupan 

yang terjadi pada bayi dengan berat lahir 400 gram dan  atau pada saat 

kehamilan >20 minggu. (Queensland,2018) 
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Klasifikasi dari Kematian Janin dalam Rahim terbagi atas 2 yakni 

: jika KJDR terjadi pada usia kehamilan sebelum 24 minggu disebut 

sebagai KJDR dini dan disebut sebagai KJDR lanjut jika terjadi pada 

usia kehamilan setelah 24 minggu. (Mardania,2019). 

2. Epidemiologi 

Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) merupakan salah satu 

penyebab terbesar terjadinya kematian perinatal diseluruh dunia, dan 

setidaknya terdapat 3,2 juta kasus dan sebagian besar terdapat di negara 

berkembang (Bano,2016).  

Berdasarkan penelitian World Health Organization (WHO) 

bahwa diseluruh dunia didapatkan angka kematian bayi sebanyak 

10.000.000 jiwa per tahun dan negara ASEAN lainnya. Indonesia 

termasuk dalam negara penyumbang kematian perinatal tertinggi. 

Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, 

didapatkan jumlah kematian bayi sudah mencapai 32 per 1.000 

kelahiran hidup (Putri,2017). Setiap tahun diperkirakan kematian 

perinatal diseluruh dunia terdapat 7,6 juta, dan diantaranya adalag 

kematian janin, dan 98% diantaranya terjadi di negara berkembang 

(Adeyani,2019). 

Kasus Kematian Perinatal yang terjadi di negara-negara 

berkembang yang dihimpun dari Level and Trends in Child Mortality 

dalam Simamora (2016) menyatakan bahwa kasus kematian perinatal 

pada tahun 2012, di Bangladesh didapatkan sebanyak 24/1000 

kelahiran, di Pakistan didapatkan sebanyak 42/1000 kelahiran, 

sedangkan di India didapatkan sebanyak 31/1000 kelahiran, adapun di 

Myanmar sekitar 26/1000 kelahiran, dan di Indonesia didapatkan kasus 

kematian perinatal sebanyak 15/1000 kelahiran (Simamora,2016). 
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3. Etiologi 

Penyebab dari Kasus Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) 

dalam Prawirohardjo (2020) dapat diklasifikasikan menjadi 3 faktor 

utama yaitu : 

a) Faktor Maternal 

Untuk faktor maternal sebagai penyebab dari kasus kematian 

janin antara lain : Usia kehamilan post term  (42 minggu), 

penyakit Diabetes Mellitus, Penyakit autoimun seperti Systemic 

Lupus Eritematous (SLE), penyakit infeksi, hipertensi atau 

tekanan darah tinggi, preeklampsia dan eklampsia, umur maternal 

yang tua risiko meningkat pada usia >40 tahun, kelainan pada 

rhesus, ruptur pada uterus, dan hipotensi.  

b) Faktor Fetal 

Untuk faktor fetal atau janin sebagai penyebab dari kasus 

kematian janin antara lain : gemelli atau hamil kembar, 

pertumbuhan janin yang terhambat, adanya kelainan kongenital, 

adanya kelainan genetik dan infeksi pada janin. 

c) Faktor Plasenta 

Untuk faktor plasenta sebagai penyebab dari kasus kematian janin 

antara lain : adanya kelainan pada tali pusat, terlepasnya plasenta, 

ketuban pecah dini serta vasa previa.  

Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa KJDR merupakan 

kematian janin sebagai akibat dari gangguan pada pertumbuhan janin, 

adanya suatu kegawatan pada janin ataupun karena suatu kelainan 

bawaan serta adanya infeksi yang sebelumnya tidak terdiagnosis 

sehingga tidak mendapatkan penanganan. (Fitriahadi,2017) 
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Sedangkan menurut Cunningham (2010) mengatakan bahwa ada 

4 faktor yang menjadi penyebab dari kasus kematian janin, yaitu faktor 

fetal, faktor plasenta, faktor maternal serta faktor yang tidak diketahui. 

Untuk faktor fetal terdiri dari anomali kromosom, hidrops nonimun, dan 

adanya infeksi. Untuk faktor plasenta terdiri dari adanya kejadian 

ketuban pecah dini, kelainan pada plasenta seperti solusio plasenta dan 

plasenta previa, adanya gangguan pada tali pusat, asfiksia intrapartum 

dan koriamnionitis. Untuk faktor maternal didasari pada penyakit-

penyakit yang dimiliki oleh maternal seperti Diabetes Mellitus, 

Hipertensi, Obesitas, penyakit ginjal, kelainan pada darah seperti 

trombofilia, infeksi, ruptur pada uterus, usia ibu diatas 35 tahun dan 

kelahiran post term, faktor keempat yaitu faktor yang tidak diketahui. 

Dalam referensi Malik (2016) menyatakan bahwa penyebab 

paling umum dari kematian janin yang terjadi pada trimester III adalah 

komplikasi pada tali pusat. Adapun Faktor risiko dari kematian janin 

terbagi atas 2 yaitu : 

a) faktor umum meliputi, data sosiodemografi seperti lingkungan 

tempat tinggal, pekerjaan dan tingkat pendidikan.  

b) faktor khusus meliputih, faktor janin, faktor ibu dan faktor 

plasenta. 

4. Patomekanisme 

Dalam Semian (2018) disebutkan bahwa pada kasus kematian janin, 

jika didapatkan kematian janin telah masuk dalam fase lanjut, akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada tubuh ibu. Perubahan tersebut 

sebagai berikut :  

a) Tegang mati atau rigor mortis, yang berlangsung selama 2,5 jam 

setelah mati dan kemudian akan lemas kembali. 
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b) Stadium maserasi l : munculnya lepuh kulit, yang pada awalnya 

berisi cairan yang jernih, lalu berubah menjadi berwarna merah 

kecoklatan 

c) Stadium maserasi II : pecahnya lepuhan dan menyebabkan 

perubahan warna pada air ketuban menjadi berwarna merah 

kecoklatan, kondisi ini terjadi pada 48 jam setelah kematian 

janin. 

d) Stadium maserasi III : stadium ini terjadi jika kematian janin 

telah terjadi selama 3 minggu, tubuh janin menjadi sangat lemas 

dan tulang sangat longgar serta didapatkan adanya edema 

dibawah kulit.  

5. Manifestasi Klinis 

Pada kasus Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) keluhan yang 

yang dirasakan oleh pasien berupa pasien tidak merasakan adanya 

pergerakan dari janin, dan berlangsung selama beberapa hari, pasien 

juga akan mengeluh perutnya tidak bertambah besar, dan merasakan 

perutnya mengeras, serta nyeri seperti ingin melahirkan (Putri,2017). 

Apabila terjadi kematian janin maka pada pemeriksaan fisik akan 

didapatkan tinggi dari fundus uteri yang tidak sesuai dengan usia 

kehamilan, dan berat badan ibu cenderung menurun, dan disertai 

dengan mengecilnya lingkaran perut (Luqyana,2017). 

6. Penegakan Diagnosis 

Anamnesis 

Dalam penegakan diagnosis dari kasus kematian janin diperlukan 

anamnesis yang lengkap meliputi : Riwayat ibu, riwayat kelaurga, 

riwayat kelainan genetik, riwayat kehamilan, riwayat obstetrik 

sebelumnya, riwayat imunisasi, dan riwayat sosial. (Maslovich,2020) 
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Pada hasil anamnesis pasien akan mengeluhkan gerakan janin 

yang berkurang atau menghilang, tidak didapatkan adanya pertumbuhan 

janin, tinggi fundus yang menurun, disertai dengan berat badan ibu 

hamil berkurang serta lingkaran perut yang semakin mengecil, Pada 

pemeriksaan dengan menggunakan fetoskopi dan Doppler akan 

didapatkan hasil denyut jantung janin hilang. Diagnosis pasti untuk 

menegakkan kasus kematian janin dapat dilakukan pemeriksaan USG 

akan didapatkan tidak adanya tanda-tanda kehidupan yang ditandai 

dengan hilangnya gerakan jantung janin. (Prawirohardjo,2020) 

Pemeriksaan Fisik 

Pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan doppler janin untuk 

mengetahui denyut jantung janin, pemeriksaan status antropometri ibu 

hamil, serta pemeriksaan TTV (Maslovich,2020). Pada pemeriksaan 

antropometri akan didapatkan berat badan ibu menurun, serta lingkaran 

perut yang mengecil (Luqyana,2017). 

Pemeriksaan Penunjang 

Beberapa pemeriksaan untuk kasus kematian janin dalam Prawirohardjo 

(2020) adalah : 

a) Pemeriksaan radiologi setelah 5 hari akan didapatkan 

gambaran tulang kepala yang kolaps, dan saling tumpang 

tindik atau gejala spalding, tulang belakang yang hiperfleksi, 

serta didapatkan adanya edema pada sekitar tulang kepala, 

pada jantung dan pembuluh darah didapatkan adanya 

gambaran udara atau gas.  

b) pemeriksaan hCG pada urin akan didapatkan hasil yang 

negatif. 
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Sedangkan dari sumber yang berbeda didapatkan dalam Fitriahadi 

(2017), pemeriksaan pada kasus Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) 

terdiri dari : 

a) Pada pemeriksaan radiologi, jika kematian janin sudah dialami 

selama 5 hari, akan didapatkan hasil pemeriksaan radiologi 

berupa overlapping pada tulang tengkorak, adanya hyperfleksi 

collumna vertebralis, adanya gelembung udara dalam jantung 

serta edema scalp.  

b) Pada pemeriksaan Ultrasonography (USG) akan didapatkan 

hilangnya gerakan pada jantung janin, ukurang kepala pada 

janin yang menyusut serta berkurangnya cairan ketuban. 

Pemeriksaan USG merupakan salah satu pemeriksaan gold 

standar dari kasus kematian janin dalam rahim.  

7. Tatalaksana 

Apabila diagnosis dari kematian janin telah ditegakkan, maka 

segera berikan informasi dan rencana penatalaksanaannya seperti 

rencana tindakan agar dapat diintervensi dengan segera. Jika kematian 

janin sudah terjadi selama 3 hingga 4 minggu maka kadar fibrinogen 

mulai mengalami penurunan dan cenderung akan terjadi koagulopati. 

Setelah diagnosis ditegakkan maka dilakukan pemeriksaan tanda vital, 

pemeriksaan darah perifer, pemeriksaan fungsi pembekuan dan 

pemeriksaan gula darah. Untuk persalinan pervaginam di tunggu lahir 

spontan setelah 2 minggu. Selain itu persalinan juga dapat terjadi secara 

aktif dengan melakukan induksi persalinan menggunakan oksitosin 

ataupun dengan menggunakan misoprostol, namun perlu hati-hati jika 

pasien memiliki riwayat pascaseksio secarea atau miomektomi karena 

dapat berakibat pada terjadinya ruptur uteri, pada kasus kematian janin 

24 hingga 28 minggu dapat menggunakan misoprostol secara vaginal 

dengan dosis 50 hingga 100 μg yang diberikan tiap 4 hingga 6 jam, 

sedangkan pada usia kehamilan >28 minggu dosis misoprostol menjadi 
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25 μg yang diberikan pervaginam tiap 6 jam. Persalinan perabdominam 

juga dapat dilakukan jika janin letak lintang (Prawirohardjo,2020). 

Kasus Kematian Janin Dalam Rahim merupakan suatu 

kegawatdaruratan yang harus segera ditangani. Untuk penatalaksanaan 

dari kasus Kematian Janin Dalam Rahim dalam Putri (2017) disebutkan 

bahwa tatalaksana KJDR terbagi menjadi 2 yaitu tatalaksana aktif dan 

tatalaksana pasif.  

Tatalaksana aktif terdiri dari : 

a) Uterus dengan usia kehamilan 12 minggu, akan 

dilakukan kuretase. 

b) Uterus dengan usia kehamilan 12 minggu akan 

dilakukan induksi persalinan dengan menggunakan 

oksitosin. Oksitosin digunakan untuk keperluan 

pembukaan pada serviks dengan menggunakan kateter 

foley yang dipasang selama 24 jam.  

   Tatalaksana pasif terdiri dari : 

a) Tunggu persalinan spontan 2 hingga 4 minggu 

b) Lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui 

kadar fibrinogen, pemeriksaan ini dilakukan setiap 

minggu. 

8. Komplikasi 

Beberapa komplikasi yang dapat terjadi dari kasus kematian janin 

adalah adanya trauma psikis pada ibu maupun keluarganya. Kasus 

kematian janin yang disertai oleh Ketuban Pecah Dini (KPD) akan 

meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Kematian janin yang 

berlangsung selama lebih dari 2 minggu akan berakibat pada terjadinya 

koagulopati (Prawirohardjo,2020). Adanya kasus KJDR akan 

memberikan trauma psikologis dan stres bagi orang tua disertai dengan 
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tekanan emosional yang dapat berakibat pada gejala depresi (Bano, 

2016). 

Dalam Luqyana (2017) menyebutkan beberapa komplikasi yang 

dapat terjadi pada kasus kematian janin yaitu adanya trauma emosional 

yang berat, infeksi dapat terjadi jika kematian janin disertai dengan 

ketuban pecah, dan dapat terjadi koagulopati jika kematian janin sudah 

berlangsung selama lebih dari 2 minggu (Luqyana,2017). 

B. Tinjauan Umum Faktor Risiko Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) 

1. Faktor Maternal 

a) Umur Ibu 

Umur merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, terutama pada wanita 

yang hamil, usia akan sangat mempengaruhi kondisi kehamilannya 

termasuk mempengaruhi kandungan dan perkembangan dari janin 

yang di kandung (Asra, 2018). Sedangkan Menurut Queensland 

Guidelines, faktor risiko maternal seperti usia maternal yang terlalu 

tua diatas 35 tahun atau terlalu muda dibawah 15 tahun akan 

meningkatkan risiko terjadinya kematian janin. (Queensland,2018) 

Kelompok umur yang termasuk dalam kategori risiko rendah 

terhadap terjadinya Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) adalah 

kelompok umur 20-30 tahun karena masih memiliki fungsi 

reproduksi yang baik (Mahyuni,2015). Usia ibu yang terlalu tua 

menjadi faktor risiko dari kejadian kematian janin karena pada usia 

yang terlalu tua akan terjadi penurunan fungsi dari reproduksi 

sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam 

kehamilan seperti kematian janin. sedangkan pada usia yang terlalu 

muda ibu dianggap belum siap secara emosional dan fisik sehingga 
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meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan. 

(Mahardika,2019) 

Semakin bertambahnya usia pada wanita hamil akan 

menyebabkan menurunnya perfusi uteroplasenta sehingga 

vaskularisasi semakin berkurang. Mekanisme secara fisiologis usia 

wanita hamil yang tua >35 tahun akan meningkatkan risiko 

timbulnya lesi sklerotik, sehingga akan terjadi penurunan perfusi 

dan mengganggu distribusi nutrisi yang akan disalurkan ke janin 

(Luqyana,2017). 

Wanita hamil dengan usia <20 tahun masih termasuk dalam 

kelompok remaja dan belum memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang kesehatannya, disertai dengan informasi-informasi yang 

didapatkan masih kurang akurat karena hanya mendapatkan 

informasi dari teman sebayanya tanpa berkonsultasi dengan tenaga 

kesehatan. Sedangkan untuk wanita hamil dengan usia >35 tahun 

memiliki ketidakacuhan pada kesehatan bayinya karena telah 

menganggap bahwa dirinya sudah berpengalaman sebelumnya 

(Meisuri,2018). 

Perempuan dengan umur <20 tahun memiliki psikis yang 

belum siap untuk menerima kehamilannya sehingga akan berakibat 

pada stress yang juga akan mempengaruhi hormone dalam tubuh, 

selain itu pada usia <20 tahun perkembangan otot rahim yang 

belum cukup serta kekuatan dan kontraksi yang belum baik, selain 

itu system hormonal juga belum stabil. Sedangkan pada usia 

kehamilan >35 tahun selain terjadi penurunan dari reproduksi, pada 

usia tersebut juga akan disertai dengan penyakit-penyakit kronis. 

Selain itu pada usia >35 tahun. (Mahardika, 2019). 
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b) Usia Kehamilan 

Pada kehamilan posterm (>42 minggu) fungsi plasenta mulai 

mengalami penurunan sehingga dengan adanya penurunan dari 

fungsi plasenta tersebut akan menyebabkan berkurangnya 

pemasokan makanan serta oksigen bagi janin yang melalui 

plasenta. Selain itu pada usia kehamilan posterm juga akan terjadi 

spasme dari arteri spiralis (cabang arteri radialis yang menembus 

endometrium), arteri ini akan kaku dank eras sehingga lumen tidak 

mengalami vasodilatasi, yang menyebabkan aliran darah utero 

plasenta menurun, hal tersebut akan menyebabkan hipoksia 

plasenta (Mardania,2019).  

Pada usia kehamilan <37 minggu, belum terjadi 

perkembangan paru yang sempurna, otot pada saluran pernafasan 

masih tidak bekerja dengan baik, dan tulang tulang pernafasan 

masih melengkung. Semakin muda usia kehamilan seorang wanita 

maka akan semakin kurang sempurna pertumbuhan dan 

perkembangan dari organ-organ dalam tubuh, baik secara anatomi 

maupun secara fisiologi sehingga akan memudahkan terjadinya 

komplikasi seperti asfiksia dan kematian janin (Carolin, 2019).  

c) Paritas 

Ibu dengan riwayat persalinan sebanyak 7 kali akan memiliki 

risiko lebih tinggi untuk mengalami kematian perinatal. 

(Yoteni,2017). Dalam penelitian yang dilakukan di Yoaunde 

Hospital, wanita dengan riwayat paritas 5 memiliki risiko yang 

lebih tinggi mengalami kematian janin. (Momo,2019) 

Faktor paritas merupakan salah satu faktor risiko dari 

Kematian Janin Dalam Rahim karena dengan tingginya paritas 

akan menyebabkan kondisi uterus belum pulih untuk hamil 

kembali, sehingga akan mempengaruhi endometrium pada saaat 
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kehamilan selanjutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya 

vaskularisasi atau karena adanya atrofi pada desidua sebagai akibat 

dari persalinan yang terjadi sebelumnya (Mardania,2019) 

d) Preeklampsia 

Preeklampsia peningkatan dari Tekanan Darah 140/90 mmHg 

yang terjadi pada kehamilan 20 minggu, disertai dengan kerusakan 

organ dan sebelumnya pasien memiliki tekanan darah yang masuk 

dalam kategori normotensi. (Alsammani,2021) 

Menurut Cunningham (2010) kriteria minimum dari 

preeklampsia adalah Tekanan Darah 140/90 mmHg dan terjadi 

setelah kehamilan 20 minggu dan pada pemeriksaan laboratorium 

didapatkan proteinuria 300 mg/24 jam atau didapatkan hasil protein 

urin 2+ yang dilakukan dengan pemeriksaan dipstik. 

(Cunningham,2010) 

Hipertensi yang terjadi akibat kehamilan akan menyebabkan 

terjadinya invasi dari sel-sel trofoblas pada lapisan arteri spiralis 

dan jaringan matriks sekitarnya. Lapisan arteri spiralis akan 

menjadi kaku dan keras sehingga lumen dari arteri spiralis tidak 

mengalami disetensi dan vasodilatasi, akibatnya akan terjadi 

vasokonstriksi yang menyebabkan penurunan aliran darah ke janin 

sehingga terjadilah hipoksia yang dapat menjadi penyebab dari 

kematian janin dalam rahim. (Mardania,2019)  

Dalam referensi lain juga dikatakan bahwa adanya kondisi 

preeklampsia akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah 

sehingga akan mempengaruhi suplai oksigen berupa berakurangnya 

suplai oksigen dan nutrisi yang akan dibawa oleh darah ke jaringan, 

sehingga adanya hambatan aliran darah akibat kondisi 

preeklampsia akan menyebabkan berkurangnya oksigen pada janin, 

karena kurangnya suplai darah dari ibu ke janin melalui plasenta 
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akibat spasme vaskuler (Asra, 2018). Pada preeklampsi terjadi 

spasme pembuluh darah disertai dengan retensi garam dan air. Jika 

semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, maka tekanan 

darah akan naik, sebagai usaha untuk mengatasi kenaikan tekanan 

perifer agar oksigen jaringan dapat dicukupi, maka aliran darah 

menurun ke placenta dan menyebabkan gangguan pertumbuhan 

janin dan karena kekurangan oksigen terjadi gawat janin (Sari, 

2021). 

e) Anemia 

Dalam Mardania (2019) menyebutkan bahwa defisiensi dari 

zat besi atau anemia akan menyebabkan beberapa kondisi : 

1) Pada penderita anemia akan terjadi penurunan imunitas 

karena defisiensi zat besi akan menyebabkan tubuh 

kekurangan leukosit dan limfosit. Leukosit berguna untuk 

membunuh mikroorganisme, sedangkan limfosit akan 

kehilangan kemampuan bereplikasi yang menyebabkan 

penurunan respon sel dengan imunitas.  

2) Menurunnya kadar dari zat besi akan menyebabkan gangguan 

pada produksi triodontironin dan fungsi tiroid, selain itu 

berkurangnya kadar zat besi juga akan mengganggu produksi 

dan metabolisme dari katekolamin serta neurotransmitter, 

yang dapat menyebabkan terganggunya respon tubuh 

terutama terhadap suhu lingkungan, akibatnya akan 

memberikan keadaan yang tidak nyaman bagi pasien.  

3) Defisiensi dari zat besi memicu logam berat divalen seperti 

kadmium dan timbal. Konsentrasi yang berlebihan dari logam 

berat tersebut akan memicu terjadinya intoksifikasi sehingga 

akan mempengaruhi kehamilan dan meningkatkan mortalitas 

dan morbiditas bagi ibu dan janin yang di kandung.  
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Pada saat hamil, terjadi peningkatan metabolisme sehingga 

terjadi peningkatan kebutuhan oksigen yang akan memicu produksi 

eritropoietin. Untuk menjaga agar konsentrasi hemoglobin dalam 

tubuh tetap normal, maka diperlukan asupan zat besi untuk ibu 

hamil sebanyak 30 mg/hari. Ibu hamil dianggap masuk dalam 

kategori anemia jika kadar Hemoglobin (Hb) dibawah 11 g/dl pada 

trimester I dan III dibawah 10 g/dl pada trimester II 

(Prawirohardjo,2020). 

 

Selain anemia, juga terdapat kelainan polisitemia yang merupakan 

suatu kondisi terjadinya peningkatan jumlah sel darah merah dalam 

sirkulasi, polisitemia merupakan suatu keadaan dimana kadar 

haemoglobin >16,5 g/dl atau hematokrit >49% pada laki-laki dan 

>16,0 g/dl atau hematokrit >48% pada wanita (Cahyanur,2019). 

f) Eklampsia 

Menurut National High Blood Pressure Education Program 

Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy dalam 

Hartono (2019) menyebutkan eklampsia merupakan salah satu 

hipertensi yang terjadi dalam kehamilan dan merupakan 

peningkatakan tekanan darah yang disertai dengan kejang atau 

koma (Hartono,2019). Terdapat teori terkait patomekanisme dari 

eklampsia yang meliputi : (Alfiansyah,2017). 

 

Gambar 2.1. Nilai batas untuk anemia pada perempuan 
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1. Hambatan perkembangan uterovaskuler 

Ada beberapa perubahan pada uterovaskuler dimana 

perubahan tersebut terjadi pada wanita yang sedang hamil, 

perubahan tersebut dapat disebabkan karena pada wanita 

hamil terdapat interaksi antara allograft janin dan ibu yang 

menyebabkan terjadinya perubahan vaskuler local dan 

sistemik. Jadi, pada pasien eklampsia terdapat hambatan pada 

perkembangan arteri uteorplasenta. 

2. Inhibisi regulasi dari aliran darah serebral 

Eklampsia menyebabkan tidak normalnya aliran darah 

serebral. Terdapatnya hambatan pada regulasi perfusi serebral 

menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah yang disertai 

dengan meningkatkan permeabilitas, sehingga menyebabkan 

edema pada serebral, iskemik dan ensefalopati.  

3. Disfungsi endotel 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan 

pada sirkulasi sistemik pada wanita yang hamil yaitu, 

fibronektin seluler, faktor Von Willebrand, molekul adhesi sel 

(P-selectin, vascular endothelial adhesion molecule-1), 

sitokin (IL-6), dan Tumor Necrosis Factor-a (TNF-a). 

4. Stress oksidatif 

Adanya molekul leptin yang tinggi pada peredaran darah 

wanita yang menderita eklampsia akan menyebabkan 

agregasi dari trombosit yang juga mempengaruhi koagulasi 

dan berhubungan dengan eklampsia. Stress oksidatif juga 

merangsang produksi dan sekresi dan faktor antiangiogenik 

activin A dari sel endotel plasenta.  

g) Diabetes Mellitus 

Kondisi diabetes mellitus akan menyebabkan kondisi ibu dan 

janin menjadi semakin berat karena terdapat gangguan pada 
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pankreas yang bertugas untuk menghasilkan insulin, sehingga akan 

mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh (Meisuri,2018) 

Suatu kondisi tubuh dengan resistensi insulin selama 

kehamilan ditandai dengan hiperinsulinemia. Adanya resistensi 

insulin ini disebabkan karena adanya hormon diabetogenik yang 

merupakan hasil dari sekresi plasenta. Hormon ini terdiri dari 

hormon pertumbuhan, corticotropin releasing hormon, placenta 

lactogen, dan progesterone (Mardania,2019). 

 Hormon ini akan mengalami perubahan endokrinologik serta 

metabolik yang dapat menyebabkan perubahan dan menjamin 

bahan metabolisme serta nutrisi yang akan di salurkan ke janin 

setiap saat. Diabetes Mellitus dalam kehamilan biasanya akan 

terjadi jika fungsi dari pankreas tidak mampu untuk mengatasi 

keadaan resistensi insulin sebagai akibat dari perubahan hormon 

diabetogenik dalam kehamilan. Adapun ibu dengan penyakit 

Diabetes Mellitus yang tidak terkontrol akan menjadi faktor risiko 

yang tinggi terhadap kejadian Kematian Janin Dalam Rahim 

(Mardania,2019). 

h) Kehamilan multiple  

Kehamilan multiple atau disebut juga dengan gemelli 

(kehamilan ganda) merupakan suatu kehamilan yang terjadi 

dengan dua janin ataupun lebih dalam uterus. Kehamilan multiple 

terbagi atas dua yaitu kehamilan monozigot dan dizigot. Untuk 

kehamilan monozigot didapatkan dari satu telur yang dibuahi 

oleh satu sel sperma dan kemudian membelah pada saat setelah 

fertilisasi. Pada kehamilan monozigot terbagi menjadi beberapa 

tipe berdasarkan waktu pemisahannya yaitu dikorionik-

diamniotik, monokorionik-diamniotik, serta monokorionik-

monoamniotik. Selain monozigot juga terdapat jenis dizigot yaitu 
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janin yang dibuahi dari dua sel telur dan sel sperma yang berbeda. 

Jenis kehamilan multiple dengan risiko tinggi mengalami 

kematian janin adalah jenis monokorionik (Saffira,2020).  

i) Status Gizi 

Status gizi ibu sangat mempengaruhi kesehatan pada janin 

yang di kandungnya, Menurut Queensland Guidelines, faktor risiko 

maternal seperti Indeks Massa Tubuh (IMT) kejadian kematian 

janin akan meningkat pada pasien dengan IMT >30 kg/m2. Ibu 

dengan status gizi obesitas akan meningkatkan risiko terjadinya 

komplikasi penyakit yang lain seperti diabetes gestasional dan 

preeklampsia yang juga merupakan salah satu faktor risiko dari 

kematian janin.  (Queensland,2018), Allah swt berfirman dalam QS 

Al-A‟raf 7 : 31 sebagai berikut : 

 

Artinya : “wahai anak cucu Adam ! pakailan pakaianmu 

yang bagus pada setiap memasuki masjid, maka dan minumlah, 

tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan”. 

Dalam tafsir ibnu katsir disebutkan bahwa makna yang 

dimaksud dalam ayat tersebut adalah makan dan minumlah selagi 

tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak untuk suatu 

kesombongan, dikatakan sikap yang berlebihan ialah jika kamu 

memakan semua makanan yang engkau sukai. 

j) Frekuensi Antenatal Care (ANC) 

Perawatan Antenatal merupakan suatu perawatan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memantau kesehatan ibu dan 
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pertumbuhan janin, serta untuk deteksi dini apabila terdapat 

masalah atau gangguan maupun komplikasi dalam kehamilan agar 

dapat ditangani lebih cepat, dengan frekuensi ANC yang teratur 

akan mengurangi risiko terjadinya kematian janin (Yoteni,2017). 

Asuhan Antenatal atau Antenatal Care merupakan suatu 

program pengawasan yang dilakukan sebelum persalinan untuk 

memantau petumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam 

rahim. Ibu yang hamil sebaiknya dianjurkan untuk selalu 

berkonsultasi dengan bidan atau dokter sedini mungkin mulai 

sejak hamil agar mendapatkan pelayanan antenatal. 

(Helvian,2018) 

Asuhan ini dilakukan pada setiap trimester sehingga dapat 

dilakukan pengontrolan apabila terdapat penyakit yang dialami 

ibu hamil selama masa kehamilannya. Dengan melakukan ANC 

yang teratur diharapkan ibu hamil dapat terhindari dari berbagai 

macam komplikasi yang dapat terjadi pada masa kehamilan. 

(Ihsanul,2020).  

Antenatal (ANC) adalah suatu upaya yang sangat penting untuk 

mengontrol kondisi kesehatan kehamilan Ibu dan janin sehingga 

hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi angka 

kematian ibu (Sakinah,2018). Jadi Antenatal Care (ANC) 

merupakan suatu metode untuk mendeteksi kehamilan seorang 

ibu hamil. Pemeriksaan ANC dilakukan rutin sejak masa 

kehamilan dini, sehingga apabila terdapat ketidaknormalan pada 

janin maka petugas kesehatan dapat segera mengambil tindakan 

(Helvian, 2018). 
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2. Faktor Fetal 

a) Kelainan kongenital 

Salah satu faktor risiko yang menjadi penyebab terjadinya 

Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) adalah kelainan kongenital 

atau malformasi kongenital. Ada beberapa kelainan kongenital 

yang ditemukan seperti labiopalastoschisis, stenosis pylorus, 

dislokasi femur kongenital, spina bifida, anencefalus, dan defek 

jantung kongenital. Dalam Cunningham disebutkan bahwa salah 

satu penyebab kematian janin adalah kelainan kongenital dimana 

organ vital tidak terbentuk dengan sempurna pada kelainan jantung. 

Ada beberapa contoh kelainan kongenital seperti Neural Tube 

Defect, Hydrops, Hidrosefalus, dan kelainan jantung 

(Cunningham,2010). Dalam QS. Ar-Ra‟d 13 : 8 Allah swt 

berfirman :  

 

 

Artinya : “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap 

perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah 

dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya”. 

b) Pertumbuhan Janin Terhambat (Intrauterine Growth Restriction 

atau IUGR) 

Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), diklasifikasikan 

menjadi 2 yakni PJT tipe 1 dan PJT tipe 2. Pada PJT tipe 1 

disebabkan oleh faktor instrinsik seperti kelainan kromosom dan 

faktor ekstrinsik seeperti bahan teratogenik, infeksi selama 

kehamilan, kekurangan gizi berat, PJT tipe 1 sering terjadi pada 

usia kehamilan muda, sedangkan untuk PJT tipe 2 biasanya 

disebabkan oleh faktor ekstrinsik seperti insufisiensi plasenta dan 
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umumnya pada usia kehamilan memasuki trimester ke III. 

Pertumbuhan Janin Terhambat Pertumbuhan janin terhambat yang 

disertai dengan pulsasi dari vena umbilikalis akan meningkatkan 

risiko kematian perinatal (Prawirohardjo,2020). 

3. Faktor Plasenta 

Kondisi Patologis Plasenta 

Adanya kelainan pada plasenta merupakan suatu keadaan 

umum yang menjadi penyebab dari kejadian Kematian Janin Dalam 

Rahim, adanya faktor plasenta seperti solusio plasenta akan 

meningkatkan risiko kematian janin (Maslovich,2020).  

faktor plasenta yang dapat menyebabkan kematian janin 

adalah solusio plasenta yang merupakan terlepasnya plasenta dari 

tempat yang seharusnya di dinding uterus sebelum waktunya. 

Pelepasan plasenta ini dapat terjadi di retroplasenta yang 

merupakan akibat dari terjadinya ruptur arteri spiralis, dapat juga 

terjadi pada marginal sebagai akibat dari rupturnya vena-vena 

marginalis. Apabila terjadi pelepasan plasenta sebelum waktunya 

akan menyebabkan terjadinya perdarahan yang hebat bahkan 

mencapai 1.000 ml dan akan menyebabkan terjadinya kematian 

janin (Mardania,2019).  

Salah satu faktor plasenta yang juga dapat menyebabkan 

kematian janin adalah kelainan tali pusat sebanyak 75%, apabila 

terdapat penekanan pada tali pusat oleh bagian terendah dari janin 

dan jalan lahir maka akan menghambat sirkulasi dari ibu ke janin, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin. Ostruksi 

yang terjadi pada tali pusat dan apabila obstruksinya menetap akan 

menyebabkan hipoksia terhadap otot jantung sehingga bila tidak 

segera ditangani akan menyebabkan terjadinya kematian janin 

(Mardania,2019). Lilitan tali pusat yang terjadi lebih dari sekali 
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akan meningkatkan kejadian kematian perinatal, Lilitan tali pusat 

dapat menyebabkan bradikardi dan hipoksia pada janin jika sudah 

berlangsung lama (Prawirohardjo, 2020).  

Selain solusio plasenta terdapat juga plasenta previa dan 

vasa previa. Plasenta previa merupakan kondisi dimana plasenta 

yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) sehingga 

menyebabkan penutupan pada sebagian atau seluruh dari ostium 

uteri internum. Plasenta previa terdiri atas plasenta previa totalis 

(plasenta menutup seluruh OUI), plasenta previa parsialis (plasenta 

menutup sebagian OUI), dan plasenta previa marginalis (plasenta 

berada di tepi OUI), adapula plasenta letak rendah (plasenta berada 

pada jarak ±2 cm dari OUI, apabila terjadi kasus plasenta previa 

akan menyebabkan terjadinya perdarahan pada kehamilan yang 

dapat berakibat pada gawat janin . Vasa previa merupakan suatu 

kondisi dimana pembuluh darah dari janin terletak dalam selaput 

ketuban dan melewati OUI untuk sampai ke dalam insersinya di tali 

pusat, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perdarahan jika selaput 

ketuban yang melewati pembukaan serviks robek atau pecah 

sehingga alur vaskularisasi dari janin akan terputus, dan dapat 

menyebabkan kematian pada janin (Prawirohardjo,2020). 
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C. Kerangka Teori 

  
Bagan 2.1. Kerangka Teori Penelitian 
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D. Kerangka Konsep 

 

  

Variabel Independen 

Faktor maternal : 

 

 Usia ibu 

 Paritas 

 Usia Kehamilan 

 Penyakit ibu : 

- Anemia 

- Preeklampsia 

- Eklampsia 

- Diabetes Mellitus 

 Kehamilan multiple 

 Status Gizi 

 Frekuensi ANC 

 

Faktor Janin : 

 

 Kelainan Kongenital 

 Pertumbuhan Janin Terhambat 

 
Faktor Plasenta : 
 

 Kelainan patologis plasenta 

 

Kematian Janin 
Dalam Rahim 

(KJDR) 
 

Bagan 2.2. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

= Variabel diteliti  

= Variabel tidak diteliti 

Variabel Dependen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain 

penelitian case control. Jenis penelitian ini menjelaskan sebab-sebab dari suatu 

kejadian seperti suatu penyakit yang diidentifikasi saat ini lalu faktor risiko atau 

penyebabnya dikaji pada waktu yang lalu (Masturah,2018). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor risiko sebagai variabel independen yang 

menyebabkan kejadian Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) sebagai variabel 

dependen, dilakukan dengan cara membandingkan dan mengidentifikasi 

kelompok kasus (yang mengalami KJDR) dengan kelompok kontrol (yang tidak 

mengalami KJDR),untuk mengetahui paparan faktor risiko terhadap sampel 

penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu 

data rekam medik dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar sebagai 

data penelitian.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Bagian Rekam Medik di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Ananda Makassar, yang akan dilaksanakan pada 27 Desember 

2021 – 10 Januari 2022. 

C. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau secara 

tidak langsung (Sugiyono,2016). Pada penelitian ini peneliti mengambil data  

sekunder melalui bagian Rekam Medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian dengan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono,2016). Pada 

penelitian ini populasi untuk kasus adalah semua pasien ibu hamil yang 

mengalami Kematian Janin Dalam Rahim sedangkan untuk populasi kontrol 

adalah semua ibu hamil dengan persalinan bayi lahir hidup di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Ananda Makassar. Populasi pada penelitian ini diambil dari 1 

januari sampai 31 Desember 2021 sebanyak 40 kasus.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian dan bagian dari populasi 

yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Pada penelitian ini, sampel yang akan digunakan untuk sampel 

kasus adalah ibu hamil dengan kejadian kematian janin dalam rahim yang 

memenuhi kriteria inklus dan kriteria ekslusi, sedangkan untuk sampel 

kontrol adalah ibu dengan bayi lahir hidup yang memenuhi kriteria inklus 

dan kriteria eksklusi dan tercatat pada rekam medik di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Ananda Makassar. Untuk ukuran sampel ditentukam jumlah sampel 

dari populasi dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan taraf 

kesalahan 5%. 

 

Keterangan : 

s  : jumlah sampel 

chi kuadrat : berdasarkan tabel chi square dengan dk = 1, dan taraf 

kesalahan = 5% didapatkan chi kuadrat = 3,841 (dalam 

tabel chi kuadrat) 
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N  : jumlah populasi = 40 

P  : peluang benar (0,5) 

Q  : peluang salah (0,5) 

d  : perbedaan bias (0,05) 

 

Jadi, dalam penelitian ini didapatkan ukuran sampel sebagai berikut :  

 

   
                     

       (    )                 
 

 

   
     

       (  )         
 

 

   
     

               
  

     

       
       (                  ) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Isaac 

dan Michael untuk sampel  kasus didapatkan jumlah sampel sebanyak 36 

sampel. Pada penelitian ini menggunakan perbandingan 1 : 1 (kasus : kontrol) 

sehingga untuk sampel kontrol sebanyak 36 sampel. Jadi, total sampel dari 

penelitian ini adalah sebanyak 72 sampel yang terdiri dari 36 sampel kasus dan 

36 sampel kontrol. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Berdasarkan desain penelitian yaitu case control, dibutuhkan sampel 

kasus dan sampel control. Sehingga, teknik pengambilan sampel kasus dan 

sampel kontrol pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu dengan mengambil sampel dari populasi yang 

memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Sampel kasus diperoleh dengan mengambil data pasien yang mengalami 
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kematian janin dalam rahim, sedangkan untuk sampel kontrol diperoleh dengan 

mengambil data pasien yang melahirkan bayi hidup, yang didapatkan dari data 

rekam medik  di RSIA Ananda Makassar dan data primer yang bersumber 

langsung dari pasien. Untuk kriteria inklusi dan ekslusi dari sampel kasus dan 

sampel kontrol sebagai berikut :  

Sampel Kasus 

1. Kriteria Inklusi 

a) Ibu hamil dengan diagnosis kematian janin pada usia kehamilan 

20 minggu. 

b) Memiliki data yang tercatat pada rekam medik RSIA Ananda 

Makassar 

c) Bersedia menjadi responden. 

2. Kriteria Ekslusi 

a) Ibu hamil dengan diagnosis kematian janin namun memiliki data 

yang tidak lengkap pada rekam medik di RSIA Ananda 

Makassar. 

b) Tidak bersedia menjadi responden. 

c) Ibu hamil dengan kehamilan multiple. 

d) Ibu yang tidak memiliki riwayat ANC lengkap. 

e) Ibu dengan riwayat pemeriksaan mengalami pertumbuhan janin 

terhambat (PJT). 

f) Ibu dengan status gizi buruk selama kehamilan 
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Sampel Kontrol 

1. Kriteria Inklusi 

a) Ibu hamil dengan persalinan bayi lahir hidup. 

b) Memiliki data yang tercatat pada rekam medik di RSIA Ananda 

Makassar. 

c) Bersedia menjadi responden. 

2. Kriteria Ekslusi 

a) Ibu hamil dengan diagnosis kematian janin namun memiliki data 

yang tidak lengkap pada rekam medik di RSIA Ananda 

Makassar. 

b) Tidak bersedia menjadi responden. 

c) Ibu hamil dengan kehamilan multiple. 

d) Ibu yang tidak memiliki riwayat ANC lengkap. 

e) Ibu dengan riwayat pemeriksaan mengalami pertumbuhan janin 

terhambat (PJT). 

f) Ibu dengan status gizi buruk selama kehamilan 

F. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

pengumpulan data sekunder dan data primer, pengumpulan data dilakukan 

setelah mendapatkan izin dari pihak kampus dan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Makassar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri atas : 
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1. Data Primer 

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dengan melakukan wawancara pada ibu yang mengalami 

kejadian kematian janin dalam Rahim. 

2. Data Sekunder 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diambil dari 

catatan rekam medic pasien dan buku KIA pasien pada saat mengalami 

kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar.  

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel-

tabel tertentu untuk mencatat data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti dan diambil dari bagian Rekam Medik di RSIA Ananda Makassar. 

H. Pengolahan dan Analisis data 

Pengolahan Data 

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan cara manual dan 

dengan bantuan pencatatan SPSS, kalkulator dan Microsoft Excel untuk 

memperoleh hasil statistic yang diharapkan, 

1. Collecting  

Pengumpulan data sekunder yang bersumber dari Bagian Rekam Medik 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. 

2. Editing 

Pengeditan merupakan proses untuk memeriksa atau mengoreksi data 

yang telah dikumpulkan.  

3. Coding 

Melakukan pemberian kode pada variabel yang akan diteliti, seperti 

nama pasien diubah menjadi inisial nama pasien A, B, C,….... 

4. Entering 

Data yang didapatkan dari Rekam Medik tersebut akan dimasukkan ke 

dalam aplikasi pengolahan data dalam program komputer yaitu SPSS. 
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5. Tabulating 

Tabulasi adalah proses yang dilakukan untuk memasukkan data ke dalam 

bentuk tabel dengan membuat tabel yang mencakup data yang akan 

dianalisis.  

 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik , dimana analisis statistik yang 

digunakan yaitu metode analisis univariat dan analisis bivariat.  

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis untuk menjelaskan dan 

menggambarkan karakteristik tiap variabel dalam penelitian. Analisis 

univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi 

frekuensi dan persentase data yang diperoleh terhadap variabel berdasarkan 

masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel. Untuk analisis 

univariat dalam penelitian menggunakan rumus : 

   
 

 
       

 

2. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat yaitu analisa yang digunakan untuk melihat hubungan 

atau korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk 

membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen 

dengan variabel dependen digunakan uji statistik Odds Ratio (OR) untuk 

mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen 

terhadap sampel kasus dan sampel kontrol dengan menggunakan tabel. 

Odds Ratio merupakan rasio antara odd yang terpapar dengan yang tidak 

terpapar. Adapun rumus dari Odds Ratio sebagai berikut :   

    
  

  
 

Keterangan : 

P = persentase sampel 

f = jumlah variabel independen 

n = jumlah sampel kasus 
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Faktor risiko 

Kelompok sampel 

Jumlah 
Sampel kasus(+) 

Sampel kontrol(-

) 

(+) a b a+b 

(-) c d c+d 

Total a+c b+d t 

  Tabel 3.1. Kontingensi 2x2 Odds Ratio 

Keterangan : 

a : Jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+) 

b  : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+) 

c :jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (-) 

d :jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (-) 

a+b :jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko (+) 

c+d :jumlah sampel kasus dan kontrol dengan faktor risiko (-) 

a+c :jumlah sampel kasus dengan faktor risiko (+) dan (-) 

b+d : jumlah sampel kontrol dengan faktor risiko (+) dan (-) 

t :jumlah keseluruhan  

Untuk interpretasi dari Odds Ratio : 

a) OR >1 berarti variabel independen merupakan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim. 

b) OR =1 berarti variabel independen bukan merupakan faktor 

risiko dari kematian janin dalam rahim. 

c) OR<1 berarti variabel independen merupakan faktor protektif 

dari kematian janin dalam rahim. 

Untuk uji kemaknaan dari Odds Ratio dilakukan : 

a) Menentukan nilai dari Confidence Interval (CI) yaitu 95%. 



 

50 
 

b) Menentukan Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL). Adapun 

interpretasi kebermaknaannya sebagai berikut : 

1) Jika didapatkan nilai LL dan UL <1 atau >1, maka OR 

yang diperoleh memiliki kebermaknaan. 

2) Jika didapatkan nilai LL dan UL adalah 1, maka OR yang 

diperoleh tidak memiliki kebermaknaan. 

3. Analisis Multivariat  

Pada penelitian ini dilakukan analisis multivariate yang bertujuan untuk 

mendapatkan variabel independen yang memiliki kaitan yang lebih erat 

dengan variabel dependen, dengan menggunakan uji statistik regresi 

logistik. Hasil analisis dalam analisis multivariate ini adalah variabel dengan 

nilai OR yang terbesar dan menjadi faktor risiko yang dominan atau variabel 

independen utama yang paling mempengaruhi variabel dependen.  

I. Penyajian Data 

Data yang telah diolah sebelumnya akan disajikan dalam bentuk tabel untuk 

menggambarkan proporsi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kejadian 

Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar. 

J. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan proposal penelitian 

Persetujuan dari pembimbing dan penguji  

Membuat perizinan penelitian dari pihak Prodi 
Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang 

ditujukan pada RSIA Ananda Makassar 
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K. Etika penelitian 

Mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik penelitian 

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini adalah:  

1.  Respect for the person  

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi yang 

mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab 

terhadap keputusannya sendiri.  

2.  Beneficence dan nonmaleficence  

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat baik 

dan tidak merugikan siapapun.  

3. Justice 

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak serta 

manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan 

keutungan dari ketidakmampuan masyarakat. 

Peneliti mendapatkan data dari RSIA Ananda Makassar 

Pengambilan sampel dengan teknik Purposive sampling dan 
sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi  

Pengambilan data sekunder di bagian Rekam medik 
RSIA Ananda Makassar 

Memasukkan data dan melakukan analisis data dengan SPSS 
dan penyajian data  

Membuat kesimpulan dari hasil penelitian 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, merupakan salah satu 

rumah sakit yang berstatus swasta, Rumah Sakit ini didirikan oleh PT. Ananda 

Idy Bahagia,  Rumah Sakit ini telah beroperasi sejak 28 Oktober 1995 yang 

berlokasi di jalan raya yang strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Andi 

Djemma No.58 Makassar atau Jl. Landak Baru No. 63 Makassar. Adapun Visi 

dari RSIA Ananda Makassar adalah menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Makassar terbaik di kota Makassar dengan mengutamakan mutu dalam 

pelayanan kepada masyarakat, sedangkan misi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Makassar ini adalah melayani dengan senyum, simpatik dan hati yang 

tulus, serta mengutamakan keselamatan pasien (Patient safety), dan memberikan 

pelayanan yang bermutu dengan SDM yang professional.  

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dan 

persentase tiap masing-masing variabel dalam penelitian, yang dapat dilihat 

pada tabel distribusi responden berdasarkan faktor risiko sebagai berikut :  

a. Distribusi Responden berdasarkan Umur Ibu. 

Tabel 4.1 Distribusi Responden berdasarkan Umur Ibu di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Umur Ibu       

Risiko Tinggi (<20 tahun  dan 
>35 tahun) 

8 22,2 3 8,3 11 15,3 

Risiko Rendah (20-35 tahun) 28 77,8 33 91,7 61 84,7 
Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 

Sumber : data sekunder dan data primer 
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Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  umur ibu risiko tinggi yaitu 

berjumlah 8 orang (22,2%), dan responden yang mengalami KJDR 

dengan umur ibu risiko rendah yaitu berjumlah 28 orang (77,8%). 

Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan umur ibu 

risiko tinggi yaitu berjumlah 3 orang (8,3%) dan responden yang tidak 

mengalami KJDR dengan umur ibu risiko rendah yaitu berjumlah 33 

orang (91,7%). Responden dengan umur risiko tinggi lebih banyak 

terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.  

b. Distribusi Responden berdasarkan Usia Kehamilan. 

Tabel 4.2 Distribusi Responden berdasarkan Usia Kehamilan di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Usia Kehamilan       

Risiko Tinggi (<37 minggu  
dan >42 minggu) 

23 63,9 2 5,6 25 34,7 

Risiko Rendah (37-42 minggu ) 13 36,1 34 94,4 47 65,3 
Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 

Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  usia kehamilan risiko tinggi 

yaitu berjumlah 23 orang (63,9%), dan responden yang mengalami 

KJDR dengan usia kehamilan risiko rendah yaitu berjumlah 13 orang 

(36,1%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan 

usia kehamilan risiko tinggi yaitu berjumlah 2 orang (5,6%) dan 

responden yang tidak mengalami KJDR dengan usia kehamilan risiko 

rendah yaitu berjumlah 34 orang (94,4%). Responden dengan usia 

kehamilan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus 

dibandingkan dengan kelompok kontrol.  
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c. Distribusi Responden berdasarkan Riwayat Paritas. 

Tabel 4.3 Distribusi Responden berdasarkan Riwayat Paritas di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Riwayat Paritas       

Risiko Tinggi (5) 4 11,1 3 8,3 7 9,7 

Risiko Rendah (<5 ) 32 88,9 33 91,7 65 90,3 
Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 

Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  riwayat paritas risiko tinggi 

yaitu berjumlah 4 orang (11,1%), dan responden yang mengalami 

KJDR dengan riwayat paritas risiko rendah yaitu berjumlah 32 orang 

(88,9%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan 

riwayat paritas risiko tinggi yaitu berjumlah 3 orang (8,3%) dan 

responden yang tidak mengalami KJDR dengan riwayat paritas risiko 

rendah yaitu berjumlah 33 orang (91,7%). Responden dengan riwayat 

paritas risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus 

dibandingkan dengan kelompok kontrol.  

d. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Preeklampsia. 

Tabel 4.4 Distribusi Responden berdasarkan Kejadian Preeklampsia di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Preeklampsia       

Risiko Tinggi (Mengalami 
Preeklampsia) 

2 5,6 3 8,3 5 6,9 

Risiko Rendah (Tidak 
mengalami Preeklampsia ) 

34 94,4 33 91,7 67 93,1 

Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 
Sumber : data sekunder dan data primer 
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  kejadian preeclampsia yaitu 

berjumlah 2 orang (5,6%), dan responden yang mengalami KJDR tanpa 

mengalami preeklampsia yaitu berjumlah 34 orang (94,4%). 

Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian 

preeklampsia yaitu berjumlah 3 orang (8,3%) dan responden yang tidak 

mengalami KJDR tanpa mengalami preeklampsia yaitu berjumlah 33 

orang (91,7%). Responden yang mengalami preeklampsia lebih banyak 

terjadi pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.  

e. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Eklampsia. 

Tabel 4.5 Distribusi Responden berdasarkan Kejadian Eklampsia di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Eklampsia       

Risiko Tinggi (Mengalami 
Eklampsia) 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Risiko Rendah (Tidak 
mengalami Eklampsia ) 

36 100 36 100 72 100 

Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 
Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  kejadian eklampsia yaitu 

berjumlah 0 orang (0,00%), dan responden yang mengalami KJDR 

tanpa mengalami eklampsia yaitu berjumlah 36 orang (100%). 

Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian 

eklampsia yaitu berjumlah 0 orang (0,00%) dan responden yang tidak 

mengalami KJDR tanpa mengalami eklampsia yaitu berjumlah 36 orang 

(100%). Responden yang mengalami eklampsia yang merupakan risiko 

tinggi tidak didapatkan, baik pada responden dengan KJDR maupun 

responden yang tidak KJDR. 
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f. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus (DM). 

Tabel 4.6 Distribusi Responden berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus (DM) di 
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Diabetes Mellitus       

Risiko Tinggi (Mengalami 
DM) 

3 8,3 1 2,8 4 5,6 

Risiko Rendah (Tidak 
mengalami DM ) 

33 91,7 35 97,2 68 94,4 

Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 
Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  kejadian Diabetes Mellitus 

yaitu berjumlah 3 orang (8,3%), dan responden yang mengalami KJDR 

tanpa mengalami Diabetes Mellitus yaitu berjumlah 33 orang (91,7%). 

Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian 

Diabetes Mellitus yaitu berjumlah 1 orang (2,8%) dan responden yang 

tidak mengalami KJDR tanpa mengalami Diabetes Mellitus yaitu 

berjumlah 35 orang (97,2%). Responden yang mengalami Diabetes 

lebih banyak terjadi pada kelompok kasus dibandingkan dengan 

kelompok kontrol.  

g. Distribusi Responden berdasarkan kejadian Anemia. 

Tabel 4.7 Distribusi Responden berdasarkan kejadian Anemia di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Anemia       

Risiko Tinggi (Mengalami 
Anemia) 

14 38,9 19 52,8 33 45,8 

Risiko Rendah (Tidak 
mengalami Anemia ) 

22 61,1 17 47,2 39 54,2 

Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 
Sumber : data sekunder dan data primer 



 

57 
 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan  kejadian anemia yaitu 

berjumlah 14 orang (38,9%), dan responden yang mengalami KJDR 

tanpa mengalami anemia yaitu berjumlah 22 orang (61,1%). 

Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan kejadian 

anemia yaitu berjumlah 19 orang (52,8%) dan responden yang tidak 

mengalami KJDR tanpa mengalami anemia yaitu berjumlah 17 orang 

(47,2%). Responden yang mengalami anemia lebih banyak terjadi pada 

kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok kasus.  

h. Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Kongenital. 

Tabel 4.8 Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Kongenital di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Kelainan Kongenital       

Risiko Tinggi (Mengalami 
Kelainan Kongenital) 

2 5,6 1 2,8 3 4,2 

Risiko Rendah (Tidak 
mengalami Kelainan Kongenital 
) 

34 94,4 35 97,2 69 95,8 

Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 
Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden dengan KJDR yang mengalami kelainan kongenital pada 

janin berjumlah 2 orang (5,6%), dan responden dengan KJDR yang 

tidak mengalami kelainan kongenital pada janin berjumlah 34 orang 

(94,4%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan 

kelainan kongenital pada janin berjumlah 1 orang (2,8%) serta 

responden yang tidak mengalami KJDR dan tidak mengalami kelainan 

kongenital pada janin yaitu berjumlah 35 orang (97,2%). Responden 

dengan kelainan kongenital pada janin lebih banyak terjadi pada 

kelompok kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol.  
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i. Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta. 

Tabel 4.9 Distribusi Responden berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Variabel       Kasus Kontrol Jumlah 

 n % n % n % 
Kel. Patologis Plasenta       

Risiko Tinggi (Mengalami 
Kel. Patologis Plasenta) 

5 13,9 2 5,6 7 9,7 

Risiko Rendah (Tidak 
mengalami Kel. Patologis 
Plasenta ) 

31 86,1 34 94,4 65 90,3 

Jumlah 36 100,0 36 100,0 72 100,0 
Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan distribusi frekuensi 

responden yang mengalami KJDR dengan kelainan patologis plasenta 

yaitu berjumlah 5 orang (13,9%), dan responden yang mengalami 

KJDR tanpa kelainan patologis plasenta yaitu berjumlah 31 orang 

(86,1%). Sedangkan, responden yang tidak mengalami KJDR dengan 

kelainan patologis plasenta yaitu berjumlah 2 orang (5,6%) dan 

responden yang tidak mengalami KJDR tanpa kelainan patologis 

plasenta yaitu berjumlah 34 orang (94,4%). Responden yang mengalami 

kelainan patologis plasenta lebih banyak terjadi pada kelompok kasus 

dibandingkan dengan kelompok kontrol.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariate bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan 

uji statistik Odds Ratio (OR) untuk mengetahui perbandingan faktor risiko 

dari setiap variabel independen terhadap sampel kasus dan sampel kontrol. 
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a. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Umur Ibu. 

Tabel 4.10 Risiko kejadian KJDR berdasarkan umur ibu di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Umur Ibu   Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  
 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

8 22,2 3 8,3 11 15,3     

Risiko 
Rendah 

28 77,8 33 91,7 61     84,7    0,190 3,143 0,760 12,993 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa ibu dengan umur risiko tinggi 

lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 8 orang 

(22,2%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 3 

orang (8,3%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 3,143 

pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,760 dan Upper Limit 

(UL) sebesar 12,993. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan umur 

berisiko tinggi memiliki risiko 3,143 kali lebih besar untuk mengalami 

kematian janin dalam rahim (KJDR) dibanding dengan ibu dengan 

umur risiko rendah. Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) 

mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 

3,143 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau umur ibu bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).  

b. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Usia Kehamilan. 

Tabel 4.11 Risiko kejadian KJDR berdasarkan usia kehamilan di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Usia 
kehamilan 

  Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

23 63,9 2 5,6 25 34,7     

Risiko 
Rendah 

13 36,1 34 94,4 47     65,3    0,000 30,077 6,195 146,014 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa ibu dengan usia kehamilan risiko 

tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 23 

orang (63,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 

2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

30,077 pada CI 95% dengan Lower Limit (LL) sebesar 6,195 dan Upper 

Limit (UL) sebesar 146,014. Nilai OR 30,077 yang berarti usia 

kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kematian janin dalam 

rahim (KJDR). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan usia 

kehamilan risiko tinggi memiliki risiko 30,077 kali mengalami 

kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper 

Limit (UL) dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 6,195 – 

146,014) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 30,077 dianggap 

bermakna secara statistik atau usia kehamilan dengan risiko tinggi 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).  

c. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Riwayat Paritas. 

Tabel 4.12 Risiko kejadian KJDR berdasarkan riwayat paritas di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Rwayat 
Paritas 

  Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

4 11,1 3 8,3 7 9,7     

Risiko 
Rendah 

32 88,9 33 91,7 65     90,3    1,000 1,375 0,285 6,635 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa ibu dengan riwayat paritas risiko 

tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 4 

orang (11,1%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 

3 orang (8,3%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 1,375 

pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,285 dan Upper Limit 

(UL) sebesar 6,635. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat 

paritas berisiko tinggi memiliki risiko 1,375 kali lebih besar untuk 
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mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR) dibanding dengan ibu 

dengan riwayat paritas risiko rendah. Nilai Lower Limit (LL) dan Upper 

Limit (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, 

sehingga nilai 1,375 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau 

riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin 

dalam rahim (KJDR). 

d. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Preeklampsia. 

Tabel 4.13 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian preeklampsia di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Preeklam
psia 

  Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

2 5,6 3 8,3 5 6,9     

Risiko 
Rendah 

34 94,4 33 91,7 67     93,1    1,000 0,647 0,102 4,124 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa ibu dengan preeklampsia lebih 

banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 3 orang (8,3%) 

dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 2 orang (5,6%). 

Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,647 pada CI 95%  

dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,102 dan Upper Limit (UL) sebesar 

4,124. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan preeklampsia 

memiliki risiko 0,647 kali mengalami kematian janin dalam rahim 

(KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) mencakup 

angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 0,647 

dianggap tidak bermakna secara statistik, atau preeklampsia bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 
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e. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Eklampsia. 

Tabel 4.14 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian eklampsia di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Eklampsia   Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  
 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

0 0,00 0 0,00 0 0,00     

Risiko 
Rendah 

36 100 36 100 72     100    - - - - 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa kejadian eklampsia yang 

merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada kelompok kontrol 

maupun kelompok kasus, sehingga tidak dapat dilakukan analisis 

penelitian.  

f. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus. 

Tabel 4.15 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Diabetes Mellitus (DM) di 
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. 

DM   Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  
 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

3 8,3 1 2,8 4 5,6     

Risiko 
Rendah 

33 91,7 35 97,2 68     94,4    0,607 3,182 0,315 32,138 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa ibu dengan Diabetes Mellitus 

(DM) lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 3 

orang (8,3%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 

orang (2,8%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 3,182 

pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,315 dan Upper Limit 

(UL) sebesar 32,138. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan 

Diabetes Mellitus memiliki risiko 3,182 kali lebih besar untuk 

mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit 

(LL) dan Upper Limit (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat 
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kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,182 dianggap tidak bermakna secara 

statistik, atau Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim (KJDR).  

g. Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian Anemia. 

Tabel 4.16 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kejadian anemia di RSIA Ananda 
Makassar Tahun 2021. 

Anemia   Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  
 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

14 38,9 19 52,8 33 45,8     

Risiko 
Rendah 

22 61,1 17 47,2 39     54,2    0,344 0,569 0,223 1,453 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa ibu dengan anemia lebih banyak 

terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 19 orang (52,8%) 

dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 14 orang 

(38,9%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,569 pada 

CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,223 dan Upper Limit (UL) 

sebesar 1,453. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia 

memiliki risiko 0,569 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin 

dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) 

mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 

0,569 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau anemia bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 

h. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Kelainan Kongenital. 

Tabel 4.17 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kelainan kongenital di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021. 

Kel. 
kongenital 

  Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

2 5,6 1 2,8 3 4,2     

Risiko 
Rendah 

34 94,4 35 97,2 69     95,8    1,000 2,059 0,178 23,773 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     
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Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa ibu dengan kelainan kongenital 

pada janin lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 2 

orang (5,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 

orang (2,8%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 2,059 

pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,178 dan Upper Limit 

(UL) sebesar 23,773. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia 

memiliki risiko 2,059 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin 

dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) 

mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 

2,059 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau anemia bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 

i. Risiko kejadian KJDR berdasarkan Kelainan Patologis Plasenta. 

Tabel 4.18 Risiko kejadian KJDR berdasarkan kelainan patologis plasenta di 
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. 

Kel. 
Patologis 
plasenta 

  Kasus  Kontrol  Total  p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

5 13,9 2 5,6 7 9,7     

Risiko 
Rendah 

31 86,1 34 94,4 65     90,3    0,426 2,742 0,496 15,168 

Total 36 100,0 36 100,0 72 100,0     

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa  ibu dengan kelainan patologis 

pada plasenta lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang 

berjumlah 5 orang (13,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol 

yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio 

(OR) sebesar 2,742 pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 

0,496 dan Upper Limit (UL) sebesar 15,168. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,742 kali lebih besar untuk 

mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR. Nilai Lower Limit (LL) 
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dan Upper Limit (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 

95%, sehingga nilai 2,742 dianggap tidak bermakna secara statistik, 

atau kelainan patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim (KJDR). 

3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariate bertujuan untuk mengetahui variabel independen 

yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan menggunakan 

teknik analisis regresi logistik. 

a. Penentuan Variabel Independen yang diikutkan dalam Uji Regresi 

Logistik 

Variabel yang diduga merupakan faktor risiko kejadian kematian 

janin dalam rahim (KJDR) akan dijadikan calon dalam analisis 

multivariate. Variabel yang akan diikutkan adalah variabel dengan nilai 

p < 0,25. Ketentuan dari nilai p < 0,25 yaitu memberi peluang variabel 

independen yang mungkin secara bersamaan memberikan pengaruh 

yang bermakna terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil 

analisis bivariat dari masing-masing variabel independen yang 

diikutkan dalam analisis multivariate.  

Tabel 4.19 Tabel Hasil Analisis Bivariat Variabel Independen yang 
diikutkan dalam analisis Multivariat. 

Variabel OR 
CI 95% 

p-value Keterangan 
LL UL 

Umur ibu 3,143 0,760 12,993 0,190 Diikutkan 
Usia kehamilan 30,077 6,195 146,014 0,000 Diikutkan 

Riwayat paritas 1,375 0,285 6,635 1,000 
Tidak 

Diikutkan 

Preeklampsia 0,647 0,102 4,124 1,000 
Tidak 

Diikutkan 

Eklampsia - - - - 
Tidak 

Diikutkan 

Diabetes Mellitus 3,182 0,315 32,138 0,607 
Tidak 

Diikutkan 
Anemia 0,569 0,223 1,453 0,344 Tidak 
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Diikutkan 
Kelainan 

Kongenital 
2,059 0,178 23,773 1,000 

Tidak 
Diikutkan 

Kelainan 
patologis plasenta 

2,742 0,496 15,168 0,426 
Tidak 

Diikutkan 
 Sumber : data sekunder dan data primer 

Berdasarkan tabel 4.19 menjelaskan bahwa dari 9 variabel yang 

diteliti, terdapat 2 variabel yang memiliki nilai p<0,25  sehingga 

diikutkan dalam uji regresi logistik yaitu variabel umur ibu dan usia 

kehamilan. Sedangkan untuk variabel yang tidak memiliki nilai p<0,25 

tidak diikutkan dalam uji tersebut. 

b. Hasil Analisis Multivariat 

Tabel 4.20 Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik faktor yang 
paling mempengaruhi Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA 
Ananda Makassar Tahun 2021.  

Variabel OR 
CI 95% 

p-value 
LL UL 

Umur ibu 2,371 0,419 13,430 0,329 
Usia kehamilan 28,583 5,849 139,688 0,000 

Sumber : data sekunder dan data primer 

Tabel 4.20 menunjukkan hasil analisis multivariate dengan 

menggunakan uji regresi berganda logistic yang menunjukkan bahwa 2 

variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda logistik, didapatkan 

bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap Kematian Janin Dalam 

Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar adalah Usia Kehamilan 

dengan nilai nilai p 0,000 < 0,25 dan nilai OR 28,583 (CI 95% = 5,849 – 

139,688). 

C. Pembahasan 

Telah dilakukan penelitian terkait faktor risiko yang menyebabkan 

Kematian Janin Dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. 

Selama pengambilan sampel didapatkan sebanyak 36 sampel yang mengalami 

kematian janin dalam rahim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan 
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bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kematian janin dalam rahim 

yaitu umur ibu, usia kehamilan, riwayat paritas, preeclampsia, eklampsia, 

diabetes mellitus, anemia, kelainan kongenital dan kelainan patologis plasenta.  

a. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

Umur Ibu. 

Umur Ibu pada penelitian ini adalah umur ibu pada saat 

kehamilan terakhir. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 3,143 pada CI 95% dengan nilai lower limit (LL) 

0,760 dan upper limit (UL) sebesar 12,993. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa ibu dengan umur risiko tinggi memiliki risiko 3,143 kali 

mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu 

dengan umur risiko rendah. Nilai lower limit dan upper limit mencakup 

angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,143 

dianggap tidak bermakna secara statistic atau umur ibu bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yogi, Suci dan Wahyuni (2021) dengan judul Faktor Risiko Kematian 

Janin dalam Rahim pada Ibu Hamil dengan Malaria di Puskesmas 

Sentani Kabupaten Jayapura, penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

umur ibu tidak memiliki hubungan dengan kejadian kematian janin. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hartalina (2020) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Kejadian IUFD di RSUD Embung Fatimah Kota 

Batam, yang menunjukkan bahwa umur ibu merupakan faktor risiko 

dari kematian janin dengan OR 1,977 kali mengalami kematian janin 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki umur tidak berisiko. 

Dalam penelitian ini umur ibu bukan merupakan faktor risiko 

terjadinya kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. Umur ibu merupakan faktor risiko terjadinya 
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kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena pada usia <20 

tahun ibu hamil dianggap belum siap secara emosional dan fisik 

sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan, 

seperti organ reproduksi yang belum siap untuk kehamilan, dan 

peredaran darah menuju serviks dan uterus belum sempurna sehingga 

akan mengganggu pemberian nutrisi dari janin. Selain itu ibu hamil 

dengan usia <20 tahun belum memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang kesehatannya (Mahardika,2019 dan Meisuri,2018). Sedangkan, 

pada usia >35 tahun akan terjadi penurunan fungsi dari reproduksi 

sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan 

seperti kematian janin. Ibu dengan usia >35 tahun mengalami 

penurunan dari perfusi uteroplasenta sehingga vaskularisasi akan 

semakin berkurang, dan akan mengganggu distribusi nutrisi yang 

disalurkan dari ibu ke janin (Mahardika,2019 dan Luqyana,2017). 

Kelompok umur 20-35 tahun  merupakan usia reproduktif karena masih 

memiliki fungsi reproduksi yang baik. Namun meskipun pada usia 

reproduktif kematian janin juga dapat terjadi, hal ini dapat disebabkan 

karena kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya menjaga kesehatan 

kehamilannya (Asra,2018). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur ibu tidak 

bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, 

sehingga umur ibu bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin 

dalam rahim. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi karena ibu 

dengan umur risiko tinggi untuk mengalami kematian janin dalam 

rahim, sudah melakukan pemeriksaan kehamilannya secara rutin, atau 

ibu dengan umur berisiko namun yang dibekali dengan pengetahuan 

yang cukup terkait kondisi kesehatan kehamilanya, dapat mengurangi 

risiko terjadinya kematian janin dalam rahim. 

b. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

Usia Kehamilan. 
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Usia kehamilan pada penelitian ini adalah lama waktu janin 

berada dalam kandungan ibu hingga kejadian kematian janin terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kehamilan 

dengan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang 

berjumlah 23 orang (63,9%) dibandingkan dengan kelompok kontrol 

yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 30,077 pada CI 95% dengan Lower Limit (LL) 

sebesar 6,195 dan Upper Limit (UL) sebesar 146,014. Nilai OR 30,077 

yang berarti usia kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kematian 

janin dalam rahim (KJDR). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan 

usia kehamilan risiko tinggi memiliki risiko 30,077 kali mengalami 

kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper 

Limit (UL) dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 6,195 – 

146,014) tidak mencakup angka 1 sehingga nilai 30,077 dianggap 

bermakna secara statistik atau usia kehamilan dengan risiko tinggi 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sofia Semian (2018) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai Barat Nusa 

Tenggara Timur, menunjukkan bahwa usia kehamilan merupakan faktor 

risiko dari kematian janin dalam rahim, dengan hasil penelitian OR 

2,495 yang menunjukkan bahwa usia kehamilan <37 dan >42 minggu 

berisiko 2,495 kali mengalami KJDR dibandingkan dengan usia 

kehamilan yang tidak berisiko. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Triana (2012) menunjukkan bahwa 

umur kehamilan 40 minggu memiliki risiko 2,5 kali mengalami 

KJDR.  

Dalam penelitian ini, usia kehamilan merupakan faktor risiko 

terjadinya  kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. Usia kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya 
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kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena pada usia 

kehamilan <37 minggu, belum terjadi perkembangan paru yang 

sempurna, otot pada saluran pernafasan masih tidak bekerja dengan 

baik, dan tulang tulang pernafasan masih melengkung. Semakin muda 

usia kehamilan seorang wanita maka akan semakin kurang sempurna 

pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ dalam tubuh, baik 

secara anatomi maupun secara fisiologi sehingga akan memudahkan 

terjadinya komplikasi seperti asfiksia dan kematian janin (Caroline, 

2019). Sedangkan pada kehamilan posterm (>42 minggu) fungsi 

plasenta mulai mengalami penurunan sehingga dengan adanya 

penurunan dari fungsi plasenta dan spasme dari arteri spiralis, hal 

tersebut akan menyebabkan berkurangnya pemasokan makanan serta 

oksigen bagi janin yang melalui plasenta (Mardania, 2019). Menurut 

peneliti, kelompok ibu dengan usia kehamilan 37-42 minggu 

merupakan risiko rendah karena pada usia kehamilan tersebut, organ-

organ pada janin sudah mulai sempurna dan janin sudah siap untuk 

hidup di luar kandungan.  

c. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

Riwayat Paritas. 

Riwayat paritas pada penelitian ini adalah jumlah persalinan yang 

telah terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa riwayat paritas 

dengan risiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang 

berjumlah 4 orang (11,1%) dibandingkan dengan kelompok kontrol 

yang berjumlah 3 orang (8,3%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio 

(OR) sebesar 1,375 pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 

0,285 dan Upper Limit (UL) sebesar 6,635. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa ibu dengan riwayat paritas berisiko tinggi memiliki risiko 1,375 

kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR) 

dibanding dengan ibu dengan riwayat paritas risiko rendah. Nilai Lower 

Limit (LL) dan Upper Limit (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat 
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kepercayaan 95%, sehingga nilai 1,375 dianggap tidak bermakna secara 

statistik, atau riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim (KJDR). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yogi, Suci dan Wahyuni (2021) dengan judul penelitian Faktor Risiko 

Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) pada Ibu hamil dengan 

Malaria di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura, yang menunjukkan 

bahwa paritas tidak memiliki hubungan dengan kejadian kematian 

janin. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hartalina (2020) dengan judul penelitian Faktor-Faktor 

yang Berhubungan dengan Kejadian IUFD di RSUD Embung Fatimah 

Kota Batam menjelaskan bahwa paritas merupakan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim, paritas dengan risiko tinggi memiliki 

risiko 3,852 kali mengalami kematian janin. Penelitian ini juga tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liya Lugita (2021) 

dengan judul penelitian Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian Intrauterine Fetal Death (IUFD) pada Ibu Bersalin di RSUD 

Hasanuddin Damrah Manna yang menunjukkan bahwa paritas 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim, ibu dengan 

paritas berisiko memiliki peluang 1,5 kali mengalami kematian janin 

dibandingkan dengan ibu dengan paritas tidak berisiko.  

Dalam penelitian ini, riwayat paritas bukan merupakan faktor 

risiko terjadinya  kematian janin dalam rahim, sehingga hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winjosastro 

(2016) bahwa paritas yang berisiko melahirkan dengan KJDR adalah 

ibu dengan paritas >4, semakin tinggi paritas maka kondisi 

endometrium akan semakin buruk dan akan mempengaruhi pada 

kehamilan berikutnya, hal ini disebabkan karena vaskularisasi yang 

berkurang ataupun karena perubahan pada atrofi desidua, yang 

berakibat pada kematian janin. Riwayat paritas merupakan faktor risiko 
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terjadinya kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan karena 

tingginya paritas akan menyebabkan kondisi uterus belum pulih untuk 

hamil kembali, sehingga akan mempengaruhi endometrium pada saaat 

kehamilan selanjutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya 

vaskularisasi atau karena adanya atrofi pada desidua sebagai akibat dari 

persalinan yang terjadi sebelumnya (Mardania,2019). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paritas  tidak bermakna 

secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga 

riwayat paritas bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin 

dalam rahim. Menurut peneliti, hal tersebut dapat terjadi karena ibu 

dengan riwayat paritas risiko tinggi, sudah memiliki pengalaman di 

kehamilan sebelumnya sehingga, ibu akan lebih mempersiapkan 

kehamilannya, seperti menjaga jarak kehamilan untuk memberikan 

waktu bagi uterus untuk kembali pulih. 

d. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

kejadian Preeklampsia. 

Preeclampsia pada penelitian ini adalah responden dengan 

diagnosis mengalami preeclampsia. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa preeklampsia lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang 

berjumlah 3 orang (8,3%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang 

berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) 

sebesar 0,647 pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,102 

dan Upper Limit (UL) sebesar 4,124. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu 

dengan preeklampsia memiliki risiko 0,647 kali mengalami kematian 

janin dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit 

(UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga 

nilai 0,647 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau preeklampsia 

bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim 

(KJDR). 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Devi Alvira (2017) dengan judul penelitian Karakteristik ibu bersalin 

dengan intra uterine fetal death (IUFD) di RS TK II Kartika Husada 

Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

preeclampsia dengan kejadian KJDR. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Budi (2017) dengan judul 

penelitian Karakteristik pasien ibu hamil dengan Preeklampsia di RSUP 

Sanglah Denpasar. Menunjukkan bahwa preeclampsia merupakan 

faktor risiko dengan risiko 5 kali lebih besar mengalami kematian janin.  

 

 Dalam penelitian ini, preeklampsia bukan merupakan faktor 

risiko terhadap terjadinya  kematian janin dalam rahim, berdasarkan 

hasil penelitian preeclampsia merupakan faktor protektif terhadap 

kematian janin dalam rahim, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori, bahwa preeclampsia merupakan faktor risiko dari kematian janin 

dalam rahim, hal ini disebabkan karena adanya kejadian preeclampsia 

terjadi spasme pembuluh darah, jika semua arteriola dalam tubuh 

mengalami spasme, maka tekanan darah akan naik, sebagai usaha untuk 

mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigen jaringan dapat 

dicukupi, maka aliran darah menurun ke placenta sehingga 

menyebabkan kurangnya suplai oksigen ke janin dan karena 

kekurangan oksigen terjadilah gawat janin akibat spasme vaskuler 

tersebut (Asra,2018). Akibatnya akan terjadi vasokonstriksi yang 

menyebabkan penurunan aliran darah ke janin sehingga terjadilah 

hipoksia yang dapat menjadi penyebab dari kematian janin dalam rahim  

(Mardania,2019). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preeklampsia  tidak 

bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, 

sehingga preeklampsia bukan merupakan faktor risiko dari kematian 

janin dalam rahim. Menurut peneliti, adanya penyakit dalam kehamilan 
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seperti preeclampsia yang merupakan faktor risiko yang dapat 

dimodifikasi dengan perbaikan gaya hidup, yaitu dengan mengurangi 

konsumsi garam dan patuh mengonsumsi obat penurun tekanan darah 

yang sudah diresepkan oleh dokter kandungan kepada pasien.  

e. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

kejadian Eklampsia. 

Eklampsia pada penelitian ini adalah responden dengan diagnosis 

mengalami eklampsia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kejadian 

eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada 

kelompok kasus maupun kelompok kontrol, sehingga tidak dapat 

dilakukan analisis penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa eklampsia 

yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada kasus kematian 

janin.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa eklampsia 

merupakan faktor risiko dari kematian janin, hal ini disebabkan karena 

pada wanita yang sedang hamil terjadi perubahan pada uterovaskuler, 

perubahan tersebut dapat disebabkan karena pada wanita hamil terdapat 

interaksi antara allograft janin dan ibu yang menyebabkan terjadinya 

perubahan vaskuler lokal dan sistemik. Jadi, pada pasien eklampsia 

terdapat hambatan pada perkembangan arteri uteroplasenta, yang 

berhubungan langsung dengan janin (Alfiansyah,2017).  

f. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

kejadian Diabetes Mellitus. 

Diabetes Mellitus (DM) pada penelitian ini adalah responden 

dengan diagnosis mengalami Diabetes Mellitus (DM). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Diabetes Mellitus (DM) lebih banyak terjadi 

pada kelompok kasus yang berjumlah 3 orang (8,3%) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang (2,8%). Hasil analisis 

diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 3,182 pada CI 95%  dengan Lower 
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Limit (LL) sebesar 0,315 dan Upper Limit (UL) sebesar 32,138. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa ibu dengan Diabetes Mellitus memiliki risiko 

3,182 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim 

(KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) mencakup 

angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 3,182 

dianggap tidak bermakna secara statistik, atau Diabetes Mellitus bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulansi (2012) dengan judul penelitian faktor- faktor yang 

mempengaruhi kejadian IUFD di RSUD Ende Kupang menunjukkan 

bahwa Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kematian 

janin dalam rahim, dengan hasil penelitian tidak didapatkannya kasus 

kematian janin dalam rahim berdasarkan penyakit penyerta yaitu 

Diabetes Mellitus. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmed Hussain dkk (2020) di Pusat Medis AL 

Portsmouth menunjukkan, bahwa Diabetes Mellitus merupakan faktor 

risiko dari kematian janin dalam rahim dengan risiko 4-6 kali 

mengalami kematian janin dalam rahim, dibandingkan dengan ibu tanpa 

diabetes mellitus.  

Dalam penelitian ini, Diabetes Mellitus (DM) bukan merupakan 

faktor risiko terjadinya  kematian janin dalam rahim. Sehingga hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori. Diabetes Mellitus merupakan 

faktor risiko terjadinya kematian janin dalam rahim, hal ini disebabkan 

karena, kondisi diabetes mellitus akan menyebabkan kondisi ibu dan 

janin menjadi semakin berat karena terdapat gangguan pada pankreas 

yang bertugas untuk menghasilkan insulin, sehingga akan mengganggu 

proses metabolisme di dalam tubuh (Meisuri,2018). Adanya resistensi 

insulin ini disebabkan karena adanya hormon diabetogenik yang 

merupakan hasil dari sekresi plasenta. Hormon ini terdiri dari hormon 

pertumbuhan, corticotropin releasing hormon, placenta lactogen, dan 



 

76 
 

progesterone. Hormon ini akan mengalami perubahan endokrinologik 

serta metabolik yang dapat menyebabkan perubahan dan menjamin 

bahan metabolisme serta nutrisi yang akan di salurkan ke janin setiap 

saat. Diabetes Mellitus dalam kehamilan biasanya akan terjadi jika 

fungsi dari pankreas tidak mampu untuk mengatasi keadaan resistensi 

insulin sebagai akibat dari perubahan hormon diabetogenik dalam 

kehamilan. Sehingga ibu dengan penyakit Diabetes Mellitus yang tidak 

terkontrol akan menjadi faktor risiko yang tinggi terhadap kejadian 

Kematian Janin Dalam Rahim (Mardania,2019). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diabetes Mellitus  tidak 

bermakna secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, 

sehingga Diabetes Mellitus bukan merupakan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi 

karena, adanya penyakit dalam kehamilan seperti Diabetes Mellitus 

yang merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan 

perbaikan gaya hidup yaitu dengan rutin melakukan pemeriksan selama 

kehamilan, selain memantau kondisi kehamilan juga dapat mengetahui 

apabila ada penyakit penyulit dalam kehamilan, sehingga dapat segera 

dilakukan tindakan kuratif terhadap penyakit tersebut. Selain itu, ibu 

juga dapat melakukan pemeriksaan untuk memantau kadar glukosa 

darah jika memiliki riwayat DM dalam keluarga sehingga, apabila 

pasien memiliki penyakit Diabetes  dapat dikontrol sesegera mungkin 

agar kondisi pasien tidak memperburuk janin yang dikandungnya. 

g. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

kejadian Anemia. 

Anemia pada penelitian ini adalah responden dengan kadar Hb 

<11 g/dl. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan anemia 

lebih banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 19 orang 

(52,8%) dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 14 
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orang (38,9%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 0,569 

pada CI 95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,223 dan Upper Limit 

(UL) sebesar 1,453. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia 

memiliki risiko 0,569 kali lebih besar untuk mengalami kematian janin 

dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) 

mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 

0,569 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau anemia bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Meisuri (2018) dengan judul penelitian Faktor Determinan yang 

mempengaruhi Kejadian Kematian Perinatal di Kota Lampung yang 

menunjukkan bahwa anemia bukan merupakan faktor risiko dari 

kematian janin. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Simamora (2016) dengan judul penelitian Gambaran 

Kematian Perinatal di  RSUP Prof Dr. dr. D. Kandou Manado 

menunjukkan bahwa anemia merupakan faktor risiko dari kematian 

janin dan memiliki risiko 2,309 kali mengalami kematian janin 

dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia, hal ini juga 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Triana (2012) 

dengan judul penelitian Pengaruh Kadar Hb dan Paritas dengan 

Kejadian Intrauterine Fetal Death (IUFD) di RSUD Arifin Achmad 

Pekanbaru yang menunjukkan bahwa anemia memiliki risiko 1,772 kali 

mengalami kematian janin, serta penelitian yang dilakukan oleh Sinaga  

(2020) dengan judul penelitian Faktor yang Berhubungan dengan 

Kejadian Intra Uterine Fetal Death (IUFD) di RSU Imelda Medan, 

menunjukkan bahwa anemia berisiko 2,309 kali mengalami KJDR.  

Dalam penelitian ini, anemia bukan merupakan faktor risiko 

terjadinya kematian janin dalam rahim, berdasarkan hasil penelitian 

anemia merupakan faktor protektif dari kematian janin dalam rahim, 

sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa anemia 
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merupakan faktor risiko dari KJDR hal ini disebabkan karena, pada saat 

hamil terjadi peningkatan metabolisme sehingga terjadi peningkatan 

kebutuhan oksigen yang akan memicu produksi eritropoietin. Ibu hamil 

dianggap masuk dalam kategori anemia jika kadar Hemoglobin (Hb) 

dibawah 11 g/dl (Prawirohardjo,2020). Adanya Defisiensi dari zat besi 

memicu logam berat divalen seperti kadmium dan timbal. Konsentrasi 

yang berlebihan dari logam berat tersebut akan memicu terjadinya 

intoksifikasi sehingga akan mempengaruhi kehamilan dan 

meningkatkan mortalitas dan morbiditas bagi ibu dan janin yang di 

kandung (Mardania,2019). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anemia  tidak bermakna 

secara signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga 

Anemia bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam 

rahim. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi karena, ibu telah 

melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya anemia yaitu 

dengan rutin melakukan ANC, sehingga kondisi kehamilannya 

dikontrol dan kadar Hb dari ibu juga dapat terpantau, maka dapat 

dilakukan pencegahan terhadap anemia tersebut, dengan pemberian 

tablet Fe jika ibu patuh mengonsumsinya maka kadar Hb ibu dapat 

terkontrol.  

h. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

Kelainan Kongenital. 

Kelainan kongenital pada penelitian ini adalah responden dengan 

diagnosis janin mengalami kelainan kongenital. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ibu dengan janin mengalami kelainan kongenital 

lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 2 orang 

(5,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 1 orang 

(2,8%). Hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 2,059 pada CI 

95%  dengan Lower Limit (LL) sebesar 0,178 dan Upper Limit (UL) 
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sebesar 23,773. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ibu dengan kelainan 

kongenital memiliki risiko 2,059 kali lebih besar untuk mengalami 

kematian janin dalam rahim (KJDR). Nilai Lower Limit (LL) dan Upper 

Limit (UL) mencakup angka 1 dengan tingkat kepercayaan 95%, 

sehingga nilai 2,059 dianggap tidak bermakna secara statistik, atau 

kelainan kongenital bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin 

dalam rahim (KJDR). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sofia Semian (2018) dengan judul penelitian Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai 

Barat Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai Barat, 

menunjukkan bahwa kelainan kongenital merupakan faktor risiko dari 

KJDR dengan risiko sebesar 1,239 kali mengalami KJDR, selain itu 

penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ummul Mahmudah dkk (2011) dengan hasil penelitian Analisis Faktor 

Ibu dan Bayi yang Berhubungan dengan Kejadian Kematian Perinatal 

di Kabupaten Batang yang menunjukkan, bahwa janin yang mengalami 

kelainan kongenital memiliki 2,205 kali berisiko mengalami KJDR. 

Dalam penelitian ini, kelainan kongenital bukan merupakan faktor 

risiko terjadinya  kematian janin dalam rahim sehingga hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori. Kelainan kongenital dikaitkan dengan 

pematangan organ vital, yang pembentukannya tidak sempurna 

(Cunningham,2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelainan 

kongenital  tidak bermakna secara signifikan terhadap kematian janin 

dalam rahim, sehingga kelainan kongenital bukan merupakan faktor 

risiko dari kematian janin dalam rahim. Menurut peneliti, 

ketidakbermaknaan hasil penelitian ini, disebabkan karena ibu dengan 

kelainan kongenital, telah rutin melakukan pemeriksaan kehamilan,  

sehingga dapat dilakukan observasi selama kehamilan untuk 

mengetahui perkembangan janin, melakukan evaluasi apabila 

didapatkan adanya kondisi seperti kondisi kelainan kongenital maka 
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dapat diketahui apakah terdapat pemulihan atau prognosis yang baik. 

Dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang rutin juga dapat 

menentukan jenis persalinan yang akan dilakukan untuk 

menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya.  

i. Risiko Kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) Berdasarkan 

Kelainan Patologis Plasenta. 

Kelainan patologis plasenta pada penelitian ini adalah responden 

dengan diagnosis kelainan patologis plasenta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kelainan patologis plasenta lebih banyak terjadi 

pada kelompok kasus yang berjumlah 5 orang (13,9%) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang berjumlah 2 orang (5,6%). Hasil analisis 

diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 2,742 pada CI 95%  dengan Lower 

Limit (LL) sebesar 0,496 dan Upper Limit (UL) sebesar 15,168. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2,742 kali 

lebih besar untuk mengalami kematian janin dalam rahim (KJDR. Nilai 

Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) mencakup angka 1 dengan 

tingkat kepercayaan 95%, sehingga nilai 2,742 dianggap tidak 

bermakna secara statistik, atau kelainan patologis plasenta bukan 

merupakan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim (KJDR). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sofian Semian (2018) dengan judul penelitian Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Kejadian IUFD di Kabupaten Manggarai 

Barat, menunjukkan bahwa kelainan patologis merupakan faktor risiko 

dari kematian janin dalam rahim, dengan adanya kelainan patologis 

pada plasenta berisiko 1,771 kali mengalami KJDR.  

Dalam penelitian ini, kelainan patologis plasenta bukan 

merupakan faktor risiko terjadinya  kematian janin dalam rahim, hal ini 

tidak sesuai dengan teori. Berdasarkan penelitian didapatkan kelainan 

patologis plasenta pada sampel kasus yaitu plasenta previa, solusio 
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plasenta dan lilitan tali pusat, Plasenta previa merupakan kondisi 

dimana plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) 

sehingga menyebabkan penutupan pada sebagian atau seluruh dari 

ostium uteri internum. Plasenta previa terdiri atas plasenta previa totalis 

(plasenta menutup seluruh OUI), plasenta previa parsialis (plasenta 

menutup sebagian OUI), dan plasenta previa marginalis (plasenta 

berada di tepi OUI), adapula plasenta letak rendah (plasenta berada 

pada jarak ±2 cm dari OUI, apabila terjadi kasus plasenta previa akan 

menyebabkan terjadinya perdarahan pada kehamilan yang dapat 

berakibat pada gawat janin (Prawirohardjo,2020). Faktor kelainan 

patologis plasenta yang lain adalah solusio plasenta, yang merupakan 

terlepasnya plasenta dari tempat yang seharusnya di dinding uterus 

sebelum waktunya, hal ini akan menyebabkan anoksia pada janin yang 

berakibat pada kematian janin (Mardania,2019).  

Selain plasenta previa dan solusio plasenta juga didapatkan 

kelainan patologis dari plasenta yaitu lilitan tali pusat (LTP), hal ini 

akan meningkatkan kejadian kematian perinatal, karena dapat 

menyebabkan bradikardi dan hipoksia pada janin jika sudah 

berlangsung lama (Prawirohardjo,2020). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kelainan patologis plasenta  tidak bermakna secara 

signifikan terhadap kematian janin dalam rahim, sehingga kelainan 

patologis plasenta bukan merupakan faktor risiko dari kematian janin 

dalam rahim. Menurut peneliti, ketidakbermaknaan hasil penelitian ini 

disebabkan karena ibu telah melakukan pemeriksaan ANC yang rutin 

sehingga dapat dipantau kondisi kehamilannya dan juga dapat 

dilakukan persiapan untuk mengangani apabila ada kelainan plasenta 

pada janin yang dapat menyebabkan gawat janin, selain itu juga dapat 

dilakukan persiapan untuk persalinan dengan pilihan persalinan normal 

atau dengan sectio caesar. Ibu dengan kelainan plasenta sudah 
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membatasi aktivitas sehari-hari dan memperbanyak istirahat agar 

mengurangi kontraksi pada rahim yang dapat memicu perdarahan.  

j. Hasil Analisis Multivariat  

Berdasarkan hasil uji multivariate dengan menggunakan uji 

regresi logistik yang menunjukkan bahwa 2 variabel yang diikutkan 

dalam uji regresi berganda logistik didapatkan hasil bahwa nilai 

variabel dengan nilai p<0,25 adalah variabel usia kehamilan. Oleh 

karena itu faktor risiko terbesar yang mempengaruhi kemartian janin 

dalam rahim adalah usia kehamilan dengan nilai p 0,000 < 0,25 dan 

nilai OR 28,583 (CI 95% = 5,849 – 139,688). 

Dalam penelitian ini, usia kehamilan merupakan faktor risiko 

yang paling mempengaruhi terjadinya kematian janin dalam rahim, hal 

ini disebabkan karena pada usia kehamilan <37 minggu, belum terjadi 

perkembangan paru yang sempurna, otot pada saluran pernafasan masih 

tidak bekerja dengan baik, dan tulang tulang pernafasan masih 

melengkung. Semakin muda usia kehamilan seorang wanita maka akan 

semakin kurang sempurna pertumbuhan dan perkembangan dari organ-

organ dalam tubuh, baik secara anatomi maupun secara fisiologi 

sehingga akan memudahkan terjadinya komplikasi seperti asfiksia dan 

kematian janin (Caroline, 2019). Sedangkan pada kehamilan posterm 

(>42 minggu) fungsi plasenta mulai mengalami penurunan sehingga 

dengan adanya penurunan dari fungsi plasenta dan spasme dari arteri 

spiralis, hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya pemasokan 

makanan serta oksigen bagi janin yang melalui plasenta (Mardania, 

2019). Menurut peneliti, kelompok ibu dengan usia kehamilan 37-42 

minggu merupakan risiko rendah karena pada usia kehamilan tersebut, 

organ-organ pada janin sudah mulai sempurna dan janin sudah siap 

untuk hidup di luar kandungan.  
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D. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik data yang tidak lengkap 

dalam berkas rekam medik sehingga dianggap sebagai missing case dan 

tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. 

2. Jumlah sampel penelitian yang kurang mencukupi karena banyaknya 

variabel yang diteliti sehingga mempengaruhi kemaknaan hasil 

pengolahan data. 

3. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti, sehingga sampel dengan variabel kasus 

tetapi tidak memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi tidak dapat 

diikutsertakan dalam penelitian.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan tentang 

analisis faktor risiko kejadian kematian janin dalam rahim (KJDR) di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Ibu dengan umur risiko tinggi memiliki nilai p = 0,190 dengan OR 3,143 

kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu 

dengan umur risiko rendah, tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga 

umur ibu bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021. 

2. Ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi memiliki nilai p = 0,000 dengan OR 

30,077 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan 

ibu dengan usia kehamilan risiko rendah, dan faktor risiko ini signifikan, 

sehingga usia kehamilan adalah faktor risiko dari kematian janin dalam 

rahim di RSIA Ananda Makasar Tahun 2021.  

3. Ibu dengan riwayat paritas risiko tinggi memiliki nilai p = 1,000 dengan OR 

1,375 kali mengalami kematian janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu 

dengan riwayat paritas risiko rendah tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, 

sehingga riwayat paritas bukan faktor risiko dari kematian janin dalam 

rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.  

4. Ibu dengan preeclampsia merupakan faktor protektif dengan nilai p = 1,000 

dan OR sebesar 0,647, faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga 

preeklampsia bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021. 

5. Ibu dengan eklampsia yang merupakan risiko tinggi tidak didapatkan pada 

kasus kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. 

6. Ibu dengan Diabetes Mellitus yang merupakan risiko tinggi memiliki nilai p 

= 0,607 dengan OR 3,182 kali mengalami kematian janin dibandingkan 
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dengan ibu yang tidak mengalami Diabetes Mellitus, tetapi faktor risiko ini 

tidak signifikan, sehingga Diabetes Mellitus bukan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021. 

7. Anemia (Kadar Hb <11 g/dl) merupakan faktor protektif dengan nilai p = 

0,344 dan OR sebesar 0,569 kali terhadap kematian janin dalam rahim, dan 

risiko ini tidak signifikan, sehingga anemia bukan faktor risiko dari 

kematian janin dalam rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.  

8. Ibu dengan janin mengalami kelainan kongenital yang merupakan risiko 

tinggi memiliki nilai p = 1,000 dengan OR 2,059 kali mengalami kematian 

janin dalam rahim dibandingkan dengan ibu dengan janin tanpa kelainan 

kongenital, tetapi faktor risiko ini tidak signifikan, sehingga kelainan 

kongenital bukan faktor risiko dari kematian janin dalam rahim di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021. 

9. Ibu dengan kelainan patologis plasenta yang merupakan risiko tinggi 

memiliki nilai p = 0,426 dengan OR 2,742 kali mengalami kematian janin 

dalam rahim dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami kelainan 

patologis plasenta, tetapi faktor  risiko ini tidak signifikan, sehingga 

kelainan patologis plasenta bukan faktor risiko dari kematian janin dalam 

rahim di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.  

10. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian kematian janin 

dalam rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 adalah Usia 

Kehamilan dengan nilai p = 0,000 dan OR sebesar 28,583.  

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

a) Memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya kematian janin dalam rahim, dengan melakukan pencegahan 

sebelum dan selama masa kehamilan.  

b) Rajin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan agar 

kondisi ibu dan janin dapat terpantau. 
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c) Memperluas wawasan ibu terkait informasi mengenai kematian janin 

dalam rahim agar dapat dilakukan langkah pencegahan yang tepat.  

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

a) Diharapkan kepada petugas kesehatan agar dapat mengenali dan 

melakukan usaha-usaha preventif pada saat ibu hamil melakukan ANC 

sehingga faktor risiko KJDR dapat dihindari.  

b) Diharapkan pada petugas kesehatan agar mengisi data rekam medic 

secara lengkap dengan pengisian yang mudah dibaca serta menyimpan 

data rekam medic di tempat yang aman dengan rapi dan teratur agar 

tidak ada data rekam medik yang hilang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi data dasar dalam penelitian 

selanjutnya.  

b) Mengembangkan penelitian ini seperti menambahkan variabel-variabel 

lain yang juga merupakan faktor risiko yang dapat diteliti. 

c) Melakukan penelitian di rumah sakit yang lain dan sampel yang lebih 

jelas antara variabel dependen-independen.  
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