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Analisis Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar 

Tahun 2021 

Isnada Rahim(1), Rini Fitriani(2), Arlina Wiyata Gama(3),  

Abdul Rahman(4), Zulfahmi Alwi(5) 

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

ABSTRAK 
Persalinan prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan antara 20 

minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur dari hari pertama haid terakhir. 

Berdasarkan data penyebab terjadinya kematian bayi, salah satu masalah global yaitu 

persalian prematur. Persalinan prematur memiliki faktor risiko dari berbagai macam keadaan 

seperti faktor obstetri, faktor medik, dan sosiodemografi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besar risiko usia, jarak kehamilan, paritas, status gizi, anemia, ketuban pecah 

dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan serta faktor yang paling berisiko terhadap 

persalinan prematur. Penelitian ini menggunakan desain Case Control dengan teknik 

purposive sampling. Subyek penelitian adalah ibu bersalin prematur dan aterm di RSUD Haji 

Makassar berjumlah 96 responden dengan perbandingan 1:1. Analisis data bivariat 

menggunakan uji Odd Ratio (OR) dan uji multivariat menggunakan regresi logistic berganda. 

Hasil analisis statistik yaitu usia ibu OR 2,084 (CI 95% : 0,836-5,197), paritas OR 2,330 (CI 

95% : 1,028-5,279), jarak kehamilan OR 0,625 (CI 95% : 0,289-1,471), status gizi OR 0,480 

(CI 95% : 0,192-1,197), anemia OR 2,155 (CI 95% : 0,949-4,893), KPD OR 2,760 (CI 95% 

1,163-6,552), riwayat abortus OR 0,455 (CI 95% : 0,127-1,626), dan tingkat pendidikan OR 

0,920 (CI 95% : 0,413-2,049) dan hasil uji multivariat yaitu kpd dengan OR 3,322 (CI 95% : 

1,302-8,477) yang merupakan variabel yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan 

prematur. ANC, edukasi, dan berbagai upaya berkaitan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak 

semasa kehamilan perlu untuk terus ditingkatkan agar menurunkan angka kelahiran prematur 

di Indonesia. 

 
Kata kunci: Usia, Jarak Kehamilan, Paritas, Status Gizi, Anemia, KPD, Riwayat Abortus, 
Tingkat Pendidikan, Persalinan Prematur. 
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The Risk Analysis on the Factors for Premature Delivery at Haji 
Regional Public Hospital of Makassar in 2021 

 
Isnada Rahim(1), Rini Fitriani(2), Arlina Wiyata Gama(3),  

Abdul Rahman(4), Zulfahmi Alwi(5) 

Medical Education Department, Faculty of Medicine and Health Science 

Alauddin State Islamic University of Makassar 

ABSTRACT 
Preterm labor occurs when regular contrations result in the opening of cervix 

after week 20 and before week 37 of pregnancy which is measured from the first day of the 

lastmenstrual period. Based on the previous research data, one of the main cause of infants‟ 

mortality was the premature delivery. A number of different factors and conditions may be 

thecauses of the preterm delivery such as an obstetric factor, a medical condition, and 

sociodemographics. The major objective of this study was to investigate a number of 

differentrisks such as age, gestational distance, parity, nutritional status, anemia, premature 

rupture of membranes, abortion history, and the education level which are considered to be 

the risk factorsfor premature delivery. The methodology usef for this study was a case control 

design. The samples of this research were taken b uisng a purposive sampling technique. The 

research samples were mothers with preterm delivery at RSUD Haji of Makassar amounting 

96 patients. Those samples were chosen with a ratio of 1:1. Moreover, the Bivariate data 

analysis was conducted by utilizing Odd Ratio (OR) test and multivariate test using a 

multiple logistic regression. Based on the statistical data analysis, the findings of this study 

indicated that the maternal age OR was 2.084 (95% CI: 0.836-5.197); the parity OR was 

2.330 (95% CI: 1.028- 5.279); the gestational space OR was 0.625 (95% CI: 0.289-1.471); 

the nutritional status OR was 0.480 ( 95% CI: 0.192-1,197); the anemia OR was 2.155 (95% 

CI: 0.949-4.893); the PROM OR was 2.760 (95% CI 1.163-6.552); the abortion history OR 

was 0.455 (95% CI:0.127-1.626); and the educational level OR was 0.920 (95% CI: 0.413-

2.049). Moreover, the multivariate test results were on KPD with the OR was 3.322 (95% CI: 

1.302-8.477) which was considered to be the riskiest variable for the occurrences of preterm 

labor. The ANC, education, and various related efforts were suggested to maintain the 

maternal and child health during pregnancy. Those kind of effores need to be continuously 

done and improved in order to reduce the number of premature deliveries in Indonesia. 

 
Key words: Age, Parity, Gestational Space, Nutritional Status, Anemia, PROM, Abortion 
History, Education level, Preterm Labor
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BAB I   

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu kesepakatan 

pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang 

diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara diseluruh dunia baik 

negara maju dan negara berkembang. Sektor kesehatan pada SDGs  terdapat 4 goals 

dan 38 target. Terkhusus dalam SDGs goals ke 3 yaitu menjamin kehidupan yang 

sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia diantaranya 

dengan mengurangi AKI hingga 70 per 100000 kelahiran hidup, menurunkan angka 

kematian neonatal (AKN) hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian 

bayi (AKB) 25 per 1000 kelahiran hidup, serta mengurangi 1/3 kematian prematur 

akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong 

kesehatan dan kesejahteraan mental (Ermalena, 2017). 

 

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) periode 

1991-2017 menunjukkan penurunan pada angka kematian neonatal, angka kematian 

bayi, dan angka kematian balita. Kematian neonatal menurun dari 19 per 1000 

kelahiran hidup menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi menurun dari 32 

per 1000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup, dan kematian balita  

menurun dari 40 per 1000 kelahiran hidup menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. 

Meskipun terjadi penurunan pada tingkat kematian tersebut akan tetapi belum 

mencapai target pada SDGs (BPS, 2017). 
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Gambar 1.1 Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi, dan Angka 

Kematian Balita, 1991-2017 (BPS, 2017). 

 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan angka kematian bayi (AKB) dari tahun 2016-2020. Angka kematian 

bayi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat 

dalam suatu wilayah. Bayi merupakan sumber daya manusia pada masa yang akan 

datang sehingga kualitas kehidupan bayi tersebut secara tidak langsung akan menjadi 

salah satu tolak ukur dari tingkat kualitas dan kesejahteraan kehidupan bangsa di masa 

yang akan datang. Berikut adalah data mengenai angka kematian bayi (AKB) di 

Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 (Dinkes Sulsel, 2020). 
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Gambar 1.2 Angka Kematian Bayi Di Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 (Dinkes 

Sulsel, 2020). 

 

Angka kematian bayi (AKB) merupakan banyaknya kematian bayi berusia di 

bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Adapun 

penyebab kematian neonatal tertinggi disebabkan oleh komplikasi kejadian 

intrapartum tercatat 28,3%, akibat gangguan respiratori dan kardiovaskular 21.3%, 

BBLR dan prematur 19%, kelahiran kongenital 14, 8%, akibat tetanus neonatorum 

1,2%, infeksi 7.3% dan akibat lainnya 8.2% (Kemenkes, 2019). Selain itu berdasarkan 

data dari Institute for Health Metrics and Evaluation menunjukkan penyebab kematian 

balita di dunia disebabkan oleh infeksi pernapasan, komplikasi bayi prematur, diare, 

asfiksia dan trauma neonatal, cacat lahir bawaan, malaria, gangguan neonatal lainnya, 

sepsis dan infeksi neonatal, meningitis, dan kekurangan gizi (Institute for Health 

Metrics and Evaluation, 2018). 
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Gambar 1.3 10 Penyebab Utama Kematian Bayi Di Dunia (Institute for Health 

Metrics and Evaluation, 2018). 

 

Berdasarkan data penyebab terjadinya kematian bayi, salah satu masalah 

global yang terjadi yang dapat meningkatkan angka kematian bayi yaitu persalian 

prematur. Persalinan prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 

antara 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur dari hari pertama haid 

terakhir (WHO, 2010). Para ulama berpendapat bahwa bayi prematur adalah bayi 

yang dilahirkan sebelum berusia 6 bulan. Hal ini berdasarkan pada ayat Al-Qur‟an : 
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Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S Al Baqarah 2:233) 

 

                                             

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”   

(Q.S Al Ahqaf 46:15) 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, Q.S Al-Ahqaf menyatakan bahwa masa 

kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung 

selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika 

dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah dua puluh empat 

bulan (Quraish Shihab, 2002). 

Bayi dengan persalinan prematur akan berdampak merugikan bagi bayi karena 

organ tubuh belum terbentuk secara sempurna sehingga untuk jangka pendek bayi 

akan mengalami kelainan diantaranya respiratory distress syndrome (RDS), 

necrotizing enterocolitis (NEC), paten ductus arteriosus, sepsis, dan displasi 

bronkopulmonar. Sedangkan dampak jangka panjang dari kelahiran prematur yaitu 

mengalami gangguan perkembangan neurologi serta ketidakmampuan yang bersifat 

permanen yang dapat berdampak pada kesulitan dalam hal prestasi serta dalam 

dampak non medis yaitu berkaitan dengan biaya yang tinggi dalam perawatan bayi 

premature (WHO, 2012). 
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Berdasarkan data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 15 juta bayi 

lahir secara prematur dan sekitar 1 juta bayi prematur meninggal. Pada negara yang 

berpenghasilan rendah terdapat rata-rata 12% bayi lahir prematur. Sedangkan pada 

negara yang berpenghasilan tinggi terdapat rata-rata 9% bayi yang lahir prematur. 

Indonesia menempati urutan ke lima dari 10 negara yang memiliki angka kelahiran 

premature yang tinggi yaitu 15,5% per 100 kelahiran hidup (WHO, 2017). 

Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2018 menunjukkan 

bahwa terdapat 151.118 kelahiran bayi yang terdiri dari 160.136 bayi dengan lahir 

hidup dan 982 bayi meninggal serta terdapat 2853 (2,3%) bayi BBLR yang terdiri dari 

1104 bayi prematur (39,9%) dari seluruh kelahiran di provinsi Sulawesi Selatan 

(Profil Dinas Kesehetan Provinsi Sulawesi Selatan, 2018). 

Persalinan premature dapat disebabkan oleh berbagai faktor dari beberapa 

penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska pada tahun 2015 menunjukkan 

bahwa anemia dan jarak kehamilan merupakan faktor risiko kejadian persalinan 

prematur (Fransiska, 2015). Penelitian oleh Margarita dan German tahun 2016 

menunjukkan bahwa faktor risiko yang menyebabkan persalinan prematur diantaranya 

usia, paritas, riwayat prematur, anemia, preeklampsia, dan gemelli (Margarita & 

German, 2016). Faktor risiko penyebab persalinan prematur yaitu usia, riwayat 

persalinan premature sebelumnya, riwayat aborsi, ANC, dan diabetes gestasional 

(Temu, 2016). Berdasarkan penelitian oleh Paraskevi, dkk menunjukkan bahwa faktor 

risiko kejadian persalinan prematur yaitu status pendidikan, pekerjaan, status gizi ibu, 

merokok, depresi, dan diabetes gestasional (Paraskevi. etc, 2018).  
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Data kejadian persalinan premature di RSUD Haji Makassar pada tahun 2020 

yaitu terdapat 244 persalinan dengan 55 (22,5 %) kejadian persalinan prematur. Pada 

tahun 2021 terdapat 295 persalinan dengan 86 (29,15%) kejadian persalinan prematur. 

Persalinan prematur merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas bayi di 

Indonesia dan berdampak secara jangka pendek dan jangka panjang pada bayi 

sehingga perlu adanya upaya dalam mengenali faktor risiko kejadian persalinan 

prematur sehingga dapat melakukan pencegahan sedini mungkin serta hal inilah yang 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor 

Risiko Kejadian Persalinan Prematur Di RSUD Haji Makassar Tahun 2021”. 

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Berapa besar risiko usia ibu terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji 

Makassar tahun 2021? 

2. Berapa besar risiko paritas terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji 

Makassar tahun 2021? 

3. Berapa besar risiko jarak kehamilan terhadap kejadian persalinan prematur di 

RSUD Haji Makassar tahun 2021? 

4. Berapa besar risiko status gizi ibu terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD 

Haji Makassar tahun 2021? 

5. Berapa besar risiko anemia terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji 

Makassar tahun 2021? 

6. Berapa besar risiko ketuban pecah dini terhadap kejadian persalinan prematur di 

RSUD Haji Makassar tahun 2021? 
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7. Berapa besar risiko riwayat abortus terhadap kejadian persalinan prematur di 

RSUD Haji Makassar tahun 2021? 

8. Berapa besar risiko tingkat pendidikan ibu terhadap kejadian persalinan prematur 

di RSUD Haji Makassar tahun 2021? 

9. Apakah variabel yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan prematur? 

 

C. Hipotesis 
 

1. H1 : Terdapat hubungan faktor risiko (usia, paritas, jarak kehamilan, status gizi, 

anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan) terhadap 

kejadian persalinan prematur.  

2. H0 : Tidak terdapat hubungan faktor risiko (usia, paritas, jarak kehamilan, status 

gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan) 

terhadap kejadian persalinan prematur. 

 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 

1. Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Parameter Skala 

Data 

Variabel Independen 

1.  Usia Ibu Usia ibu pada saat 

kehamilan terakhir 

(Purnama, 2017). 

Data  diperoleh dari 

rekam medis dan 

wawancara. 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis 

dan 

melakukan 

wawancara. 

1. Risiko tinggi 

(<20 dan >35 

tahun) 

2. Risiko rendah 

(20-35 tahun) 

Nominal  

2.  Paritas Jumlah persalinan 

yang pernah dialami 

ibu tanpa 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis 

1. Risiko tinggi   

(1 dan ≥ 4 

persalinan) 

Nominal  
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memperhatikan hasil 

persalinan tersebut 

hidup atau mati 

(Purnama, 2017). 

Data diperoleh dari 

rekam medis dan 

wawancara. 

dan 

melakukan 

wawancara. 

2.  Risiko rendah 

(<4 persalinan) 

3.  Jarak 

Kehamilan 

Jarak antara 

persalinan 

sebelumnya dengan 

kehamilan ibu saat 

ini (Hidayati 2016). 

Data diperoleh dari 

rekam medis dan 

wawancara. 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis 

dan 

melakukan 

wawancara. 

1. Risiko tinggi  

(≤ 2 tahun dan >5 
tahun) 

2. Risiko rendah  

>2 tahun) 

Nominal 

4.  Status Gizi  Status gizi ibu 

sebelum kehamilan 

ditentukan 

berdasarkan IMT 

yang dihitung 

dengan cara 

membagi berat 

badan (kg) dengan 

tinggi badan (m2) 

(Niswah, 2016). 

Data diperoleh dari 

rekam medis. 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis. 

1. Risiko tinggi 

(IMT <18,5 dan 

>25) 

2. Risiko rendah 

(IMT 18,5-25). 

 

Nominal 

5. Anemia Konsentrasi 

hemoglobin dalam 

darah ibu dengan 

nilai <11 gr %. Data 

diperoleh dari rekam 

medis (Purnama, 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis. 

1. Risiko tinggi  

(< 11 gr/dL) 

2. Risiko rendah  

(≥ 11 gr/dL) 

 

Nominal 
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2017). 

6.  Ketuban 

Pecah Dini 

Pecahnya selaput 

ketuban sebelum 

persalinan dengan 

usia kehamilan <37 

minggu 

(Prawirohardjo, 

2010). Data 

diperoleh dari rekam 

medis dan 

wawancara. 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis 

dan 

melakukan 

wawancara. 

1.  Risiko tinggi 

(mengalami KPD 

sebelum 

permulaan 

persalinan) 

2. Risiko rendah 

(ketuban pecah 

setelah 

permulaan 

persalinan) 

Nominal 

7.  Riwayat 

Abortus 

Riwayat keguguran 

atau terminasi 

kehamilan pada 

trimester pertama 

(Niswah, 2016). 

Data diperoleh dari 

rekam medis dan 

wawancara. 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis 

dan 

melakukan 

wawancara. 

1.  Risiko tinggi 

(Pernah 

mengalami 

keguguran) 

2. Risiko rendah 

(tidak pernah 

mengalami 

keguguran) 

Nominal 

8. Tingkat 

Pendidikan 

Tingkat pendidikan 

yang terakhir 

ditempuh. (Herman 

& Joewono, 2020) 

Data diperoleh dari 

rekam medis dan 

wawancara. 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis 

dan 

melakukan 

wawancara. 

1.  Risiko tinggi : 

Dasar (SD, SMP) 

2. Risiko rendah : 

Menengah-tinggi 

(SMA, Perguruan 

Tinggi) 

Ordinal 

Variabel Dependen 

1. Persalinan 

prematur 

Persalinan yang 

terjadi pada usia 

kehamilan antara 20 

minggu hingga 

kurang dari 37 

minggu yang diukur 

Sesuai yang 

tercatat pada 

rekam medis. 

1. Prematur 

2. Tidak prematur 

Nominal 
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dari hari pertama 

haid terakhir (WHO, 

2010). Data 

diperoleh dari rekam 

medis. 

 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu kesehatan ibu dan anak 

terkhususnya menganalisis faktor risiko yang dapat mempengaruhi kejadian 

persalinan prematur di RSUD Haji Makassar dengan melihat data pada rekam 

medis, dan melakukan wawancara. 

 

E. Kajian Pustaka 
 

No Nama 

Peneliti 

 

Judul dan 

Tahun  

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

1. Nofi Ita 

Purnamasari 

Faktor Risiko 

Kejadian 

Persalinan 

Prematur Di 

RSUP DR. 

Wahidin 

Sudirohusodo 

Kota Makassar 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor-

faktor risiko 

yang 

mempengaruhi 

persalinan 

prematur adalah 

a. Variabel 

penelitian pada 

literatur ini 

berjumlah 6 

variabel. 

Sedangkan 

variabel 

penelitian yang 

a. Penelitian 

mengenai 

faktor 

risiko 

kejadian 

persalinan 

prematur. 

b. Desain 
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Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 

2016. 

riwayat 

persalinan 

prematur, usia, 

jarak kehamilan, 

paritas, anemia, 

dan KPD. 

saat ini 

digunakan 

berjumlah 8 

variabel. 

b. Lokasi dan waktu 

penelitian. Lokasi 

penelitiaan pada 

literatur berada di 

RSUP DR. 

Wahidin 

Sudirohusodo 

pada tahun 2016. 

Sedangkan untuk 

penelitian saat ini 

di RSUD Haji 

Makassar tahun 

2021. 

c. Jenis 

pengambilan data 

pada literatur 

yaitu data 

sekunder. 

Sedangkan 

penelitiaan ini 

menggunakan 

penelitian 

yaitu case 

control. 
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jenis data primer 

dan sekunder. 

 

2. Delty 

Anggina 

Determinan 

Kejadian 

Persalinan Bayi 

Prematur Di 

Rumah Sakit 

Umum Pusat 

DR.Mohammad 

Hoesin 

Palembang Tahun 

2016-2017. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor 

risiko yang 

paling dominan 

berpengaruh 

terhadap 

kejadian 

persalinan 

prematur adalah 

Riwayat 

persalinan 

prematur setelah 

dikontrol oleh 

variabel 

pendarahan 

antepartum, 

jarak kehamilan, 

umur ibu, status 

pekerjaan, 

Riwayat abortus, 

KPD, dan 

a. Lokasi dan waktu 

penelitian. Lokasi 

penelitian pada 

literatur berada di 

RSUP 

DR.Mohammad 

Hoesin 

Palembang pada 

tahun 2016-2017. 

Sedangkan untuk 

penelitian saat ini 

di RSUD Haji 

Makassar tahun 

2021. 

b. Jenis pengambilan 

data pada literatur 

yaitu data 

sekunder. 

Sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

jenis data primer 

a. Penelitian 

mengenai 

faktor risiko 

kejadian 

persalinan 

prematur. 

b. Desain 

penelitian 

yaitu case 

control. 
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paritas.  

 

 

dan sekunder. 

 

3. Annisa 

Luthfi 

Hanifah 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Persalinan 

Preterm Di RSUD 

Wonosari Tahun 

2015-2016. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa umur ibu, 

pendidikan, 

KPD, dan 

gemelli memiliki 

hubungan 

terhadap 

kejadian 

persalinan 

preterm. Adapun 

faktor paritas, 

jarak kehamilan, 

dan Riwayat 

abortus tidak 

berhubungan 

dengan kejadian 

persalinan 

preterm. 

a. Variabel 

penelitian pada 

literatur ini 

berjumlah 7 

variabel. 

Sedangkan 

variabel penelitian 

yang saat ini 

digunakan 

berjumlah 8 

variabel. 

b. Lokasi dan waktu 

penelitian. Lokasi 

penelitian pada 

literatur berada di 

RSUD Wonosari 

Tahun 2015-2016. 

Sedangkan untuk 

penelitian saat ini 

di RSUD Haji 

Makassar 2021. 

c. Jenis pengambilan 

a. Penelitian 

mengenai 

faktor 

risiko 

kejadian 

persalinan 

prematur. 

b. Desain 

penelitian 

yaitu case 

control. 
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data pada literatur 

yaitu data 

sekunder. 

Sedangkan 

penelitiaan ini 

menggunakan 

jenis data primer 

dan sekunder. 

 

4. Margarita 

E.Ahumada 

& German F. 

Alvarado 

Risk Factors For 

Premature Birth 

In A Hospital. 

Tahun penelitian 

2016. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa yang 

termasuk dalam 

factor risiko 

kejadian 

persalinan 

premature yaitu 

riwayat 

persalinan 

preterm, 

preeklampsia, 

dan ANC yang 

tidak teratur dan 

inadekuat. 

a. Variabel 

penelitian pada 

literatur ini 

berjumlah 3 

variabel. 

Sedangkan 

variabel penelitian 

yang saat ini 

digunakan 

berjumlah 8 

variabel. 

b. Lokasi dan waktu 

penelitian. Lokasi 

penelitian pada 

literatur berada di 

National Hospital 

a. Penelitian 

mengenai 

faktor 

risiko 

kejadian 

persalinan 

premature. 

b. Desain 

penelitian 

yaitu case 

control. 
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Sergio E. 

Bernales pada 

tahun 2016. 

Sedangkan untuk 

penelitian saat ini 

di RSUD Haji 

Makassar tahun 

2021. 

c. Jenis pengambilan 

data pada literatur 

yaitu data 

sekunder. 

Sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

jenis data primer 

dan sekunder. 

 

5. Theresia B. 

Temu, Gilead 

Masenga, 

Joseph 

Obure, 

Dominic 

Mosha, dan 

Maternal and 

Obstetric Risk 

Factors 

Associated with 

Preterm Delivery 

At A Referral 

Hospital In 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor 

risiko kejadian 

persalinan 

prematur yaitu 

tingkat 

a. Lokasi dan waktu 

penelitian. Lokasi 

penelitiaan pada 

literatur berada 

Kilimanjaro 

Christian Medical 

Centre pada 

a. Penelitian 

mengenai 

faktor 

risiko 

kejadian 

persalinan 

prematur. 
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Michael J. 

Mahande. 

Northern-Eastern 

Tanzania. 

Penelitian tahun 

2016. 

pendidikan, 

pekerjaan, 

inadekuat ANC, 

preeklampsia, 

abruptio 

plasenta, 

plasenta previa, 

gemelly, dan 

infeksi saluran 

kemih selama 

hamil 

tahun 2014. 

Sedangkan untuk 

penelitian saat ini 

di RSUD Haji 

Makassar tahun 

2021. 

b. Desain 

penelitian 

yaitu case 

control. 

 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

F. Tujuan Penelitian 
 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini yaitu mengetahui faktor risiko kejadian persalinan 

prematur di RSUD Haji Makassar tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Mengetahui risiko usia ibu terhadap kejadian persalinan prematur. 

b. Mengetahui risiko jumlah paritas terhadap kejadian persalinan prematur. 

c. Mengetahui risiko jarak kehamilan terhadap kejadian persalinan prematur. 

d. Mengetahui risiko status gizi ibu terhadap kejadian persalinan prematur. 

e. Mengetahui risiko anemia terhadap kejadian persalinan prematur. 

f. Mengetahui risiko KPD terhadap kejadian persalinan prematur. 

g. Mengetahui risiko riwayat abortus terhadap kejadian persalinan prematur. 
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h. Mengetahui risiko ibu yang berisiko terhadap kejadian persalinan prematur. 

i. Mengetahui faktor risiko yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan 

prematur. 

G. Manfaat Penelitian 
 

1. Aspek Teoritis 

Menambah informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur.  

 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memperkaya informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan 

prematur serta menambah pengalaman dalam bidang penelitian sehingga 

dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh.  

b. Bagi Instansi 

Memberikan informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan 

prematur serta dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai faktor risiko kejadian persalinan prematur.  

c. Bagi Masyarakat 

Mengetahui informasi mengenai faktor risiko kejadian persalinan 

prematur sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan untuk 

menghindari faktor penyebab persalinan prematur serta teratur dalam 

memeriksakan kehamilannya pada fasilitas kesehatan. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Umum 
 

1. Tinjauan Umum Persalinan Prematur 
a. Definisi  

Persalinan prematur yaitu persalinan yang terjadi pada usia 

kehamilan antara 20 minggu hingga kurang dari 37 minggu yang diukur 

dari hari pertama haid terakhir (WHO, 2010). Sama halnya dengan The 

American College of Obstetricians and Gynecologist (1995) dalam 

Prawirohardjo (2020) mengatakan bahwa persalinan prematur atau 

persalinan preterm adalah persalinan yang berlangsung pada umur 

kehamilan 20-37 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir 

(Prawirohardjo, 2020). 

 

b. Epidemiologi  
 

Berdasarkan data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 15 

juta bayi lahir secara prematur dan sekitar 1 juta bayi prematur meninggal. 

Komplikasi akibat kelahiran prematur adalah penyebab utama kematian 

anak dibawah usia 5 tahun. Pada negara yang berpenghasilan rendah 

terdapat rata-rata 12% bayi lahir prematur. Sedangkan pada negara yang 

berpenghasilan tinggi terdapat rata-rata 9% bayi yang lahir prematur. 

Indonesia menempati urutan ke lima dari 10 negara yang memiliki angka 

kelahiran prematur yang tinggi yaitu 15,5% per 100 kelahiran hidup 

(WHO, 2017). Persalinan prematur merupakan penyebab 75% dari 

kematian perintal dan >50% menyebabkan morbiditas (Herman & 

Joewono, 2020). 
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Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 

2018 menunjukkan bahwa terdapat 151.118 kelahiran bayi yang terdiri dari 

160.136 bayi dengan lahir hidup dan 982 bayi meninggal serta terdapat 

2853 (2,3%) bayi BBLR yang terdiri dari 1104 bayi premature (39,9%) 

dari seluruh kelahiran di provinsi Sulawesi Selatan (Profil Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan, 2018). 

 

c. Etiologi 
 

Persalinan prematur merupakan suatu kelainan proses yang 

multifaktorial yang dapat disebabkan oleh beberapa kombinasi keadaan 

obstetrik, sosiodemografi, dan faktor medik sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya persalinan prematur (Prawirohardjo, 2020). Banyak kasus 

persalinan prematur sebagai akibat proses patogenik yang merupakan 

mediator kimia yang mempunyai dampak terjadinya kontraksi rahim dan 

perubahan serviks, diantaranya : 

1) Aktivasi aksis kelenjar hipotalamus-hipofisis-adrenal pada ibu maupun 

janin akibat stress pada ibu atau janin. 

2) Inflamasi desidua-korioamnion atau sistemik akibat infeksi asenden 

dari traktus genitourinaria atau infeksi sistemik. 

3) Perdarahan desidua. 

4) Peregangan uterus patologik. 

5) Kelainan pada uterus atau serviks. 
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Sehingga untuk memprediksi kemungkinan terjadinya persalinan 

prematur perlu dicermati beberapa kondisi yang dapat menimbulkan 

kontraksi,menyebabkan persalinan prematur (Prawirohardjo, 2020). 

Drife dan Magowan (2004) dalam Prawirohardjo (2020) 

menyatakan bahwa persalinan prematur terjadi oleh beberapa kondisi 

yaitu 35% persalinan prematur terjadi tanpa diketahui penyebabnya, 30% 

akibat persalinan elektif, 10% terjadi akibat kehamilan ganda, dan 

sebagian lainnya sebagai akibat kondisi ibu atau janinnya. Infeksi 

korioamnion merupakan salah satu penyebab terjadinya ketuban pecah 

dini dan persalinan prematur (Prawirohardjo, 2020).  

Menurut Spong pada tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat 

berbagai teori penyebab terjadinya persalinan prematur yaitu 70% terjadi 

secara spontan akibat infeksi, preterm rupture of membrane (PROM), 

kontraksi idiopatik, kehamilan multiple, disfungsi serviks, perdarahan ante 

partum, stress dan malnutrisi. Adapun 30% persalinan prematur terjadi 

akibat iatrogenic seperti hipertensi, diabetes, dan intrauterine growth 

retardation (IUGR) (Spong, 2007). 

 

d. Klasifikasi  
 

1) Menurut kejadiannya diklasifikasikan menjadi : 

a) Idiopatik/Spontan 

Terdapat sekitar 50% penyebab persalinan prematur tidak 

diketahui dan 12,5% persalinan prematur spontan didahului oleh 

ketuban pecah dini yang sebagian besar disebabkan faktor infeksi.  

b) Iatrogenik/Elektif 
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Keadaan ibu yang dapat menyebabkan persalinan prematur 

elektif yaitu preeklampsia berat dan eklampsia, perdarahan 

antepartum, korioamnionitis, penyakit jantung berat, penyakit paru 

atau ginjal yang berat. Selain itu, keadaan janin yang dapat 

menyebabkan persalinan prematur yaitu terjadinya gawat janin 

(hipoksia, asidosis, atau gangguan jantung pada janin), infeksi 

intrauterine, dan pertumbuhan janin terhambat (Herman & 

Joewono, 2020). 

2) Menurut Usia Kehamilan 

a) Preterm : Persalinan pada usia kehamilan 32- <37 minggu. 

b) Very preterm  : Persalinan pada usia kehamilan 28- <32 minggu 

c) Extremely preterm : Persalinan pada usia kehamilan <28 minggu 

(WHO, 2015). 

3) Menurut Berat Badan Lahir 

a) Berat badan lahir rendah : Berat badan bayi 1500-2500 gr. 

b) Berat badan lahir sangat rendah : Berat badan bayi 1000-1500 gr. 

c) Berat badan lahir ekstrim rendah : Berat badan bayi <1000 gr 

(WHO, 2015).  

e. Patogenesis 
 

Patogenesis persalinan prematur belum diketahui dengan pasti akan 

tetapi terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai terjadinya 

persalinan prematur yaitu : 

1) Mekanisme Akibat Pencetus Stress dan HPA Axis 

Mekanisme yang menghubungkan stress dengan kelahiran 

prematur adalah terjadinya pengeluaran neuroendokrin yang 
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menyebabkan aktivasi prematur aksis hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA). Proses ini dimediasi oleh corticothrophine releasing hormone 

(CRH) plasenta. Dalam hasil penelitian Gravett (2010) dalam Niswah 

(2016) menyatakan bahwa pada sel plasenta manusia menunjukkan 

CRG dilepaskan dari kultur sel semua efektor biologi utama stress 

termasuk kortisol, katekolamin, oksitosin, angiotensin II, dan 

interleukin 1 (IL-1). Wanita yang melahirkan prematur memiliki 

kadar CRH yang meningkat secara signifikan dibandingkan wanita 

yang melahirkan cukup bulan (aterm) (Niswah, 2016).  

Pada persalinan aterm, aktivasi CRH plasenta sebagian besar 

dipengaruhi oleh aksis HPA janin dalam suatu feedback positif pada 

pematangan janin. Sedangkan pada persalinan prematur, aksis HPA 

ibu dapat mendorong ekspresi CRH plasenta. Stress pada ibu dapat 

menyebabkan peningkatan kortisol dan epinefrin yang dapat 

menstimulasi janin untuk mengeluarkan kortisol dan dehydroepian 

drosterone synthase (DHEA-S) melalui aktivasi aksis HPA janin dan 

menstimulasi plasenta untuk memproduksi estriol dan prostaglandin 

sehingga mempercepat terjadinya persalinan prematur (Niswah, 

2016). 

 

2) Mekanisme Akibat Infeksi 

Patogenesis persalinan prematur akibat infeksi belum jelas 

benar akan tetapi menurut teori diawali dengan aktivasi fosfolipase 

A2 yang melepaskan asam arakidonat dari selaput amnion janin 

sehingga asam arakidonat bebas meningkat untuk sintesis 
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prostaglandin. Endotoksin dalam air ketuban akan merangsang sel 

desidua untuk menghasilkan sitokin dan prostaglandin yang dapat 

menginisiasi proses persalinan. Terjadinya persalinan preterm akibat 

infeksi yaitu terjadi pengeluaran produk sebagai hasil dari aktivasi 

monosit. Beberapa sitokin seperti interleukin-1 (IL-1), tumor 

necrosing factor (TNF), dan interleukin-6 (IL-6) merupakan produk 

sekretorik yang dikaitkan dengan persalinan prematur. Platelet 

Activating Factor (PAF) dalam air ketuban terlibat pada aktivasi 

jalinan sitokin. PAF diduga dihasilkan dari paru dan ginjal janin. 

Dengan demikian, janin berperan dalam mengawali proses persalinan 

preterm yang disebabkan oleh infeksi (Prawirohardjo, 2020). 

 

3) Mekanisme Perdarahan Desidua  

Perdarahan desidua dapat menyebabkan terjadinya persalinan 

prematur yaitu adanya lesi vascular dari plasenta. Lesi ini dapat 

terjadi karena kegagalan dari transformasi fisiologi dari arteri spiralis, 

atherosis, dan thrombosis arteri ibu dan janin. Mekanisme yang 

menghubungkan lesi vascular dengan persalinan prematur yaitu 

iskemi uteroplasenta. Meskipun patofisiologinya belum jelas tetapi 

teori mengatakan bahwa thrombin memiliki peran utama dalam hal 

ini. Thrombin merupakan protease multifungsi yang menyebabkan 

aktivitas kontraksi dari vascular, intestinal, dan otot halus 

myometrium. Selanjutnya matrix metalioproteinase (MMPs) 

memecah matriks ektraseluler dari membran janin dan choriodesidua 

serta terlibat terhadap ketuban pecah dini. Thrombin meningkatkan 
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ekspresi protein MMP-1 , MMP-3, dan MMP-9 pada sel-sel desidua 

dan membrane janin serta meningkatkan IL-8 yaitu sebuah sitokin 

yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran neutrophil. Jika terjadi 

infiltrasi neutrophil pada desidua maka hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini sehingga dapat terjadi 

persalinan prematur (Niswah, 2016).  

 

4) Mekanisme Peregangan Uterus 

Peregangan atau distensi uterus yang berlebihan dapat 

menyebabkan persalinan prematur yang berhubungan dengan 

kehamilan multiple, polihidramnion, dan makrosomia. Mekanisme 

dari distensi uterus yang berlebihan yang dapat menyebabkan 

persalinan prematur masih belum jelas. Tetapi diketahui bahwa 

peregangan uterus akan menginduksi ekspresi protein gap junction 

seperti connexin-43 (CX-43) dan CX-26 serta menginduksi protein 

lainnya yang berhubungan dengan kontraksi seperti reseptor 

oksitosin. Berdasarkan penelitian gravett (2010) dalam Niswah 

(2016) bahwa regangan myometrium dapat meningkatkan 

prostaglandin H synthase 2 (PGHS-2) dan prostaglandin E (PGE). 

Regangan otot akan menunjukkan peningkatan produksi IL-8 yang 

dapat memfasilitasi pematangan serviks sehingga dapat menyebabkan 

terjadi persalinan prematur (Niswah, 2016). 

 

f. Penegakkan Diagnosis 
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Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan 

diagnosis ancaman persalinan prematur, yaitu :  

1) Kontraksi yang berulang sedikitnya setiap 7-8 menit sekali atau 2-3 

kali dalam 10 menit. 

2) Terdapat nyeri pada punggung bawah (low back pain). 

3) Perdarahan bercak. 

4) Perasaan menekan daerah serviks. 

5) Pada pemeriksaan serviks menunjukkan terjadi pembukaan sedikitnya 

2 cm dan penipisan 50-80%. 

6) Presentasi janin rendah hingga mencapai spina ischiadica. 

7) Selaput ketuban pecah yang dapat merupakan tanda awal terjadinya 

persalinan preterm. 

8) Terjadi pada usia kehamilan 22-37 minggu (Prawirohardjo, 2020). 

 

Beberapa indikator yang digunakan dalam memprkdiksi terjadinya 

persalinan prematur, antara lain :  

1) Indikator Klinik 

Indikator klinik yang dapat dijumpai yaitu timbulnya kontraksi 

dan pemendekan serviks serta terjadinya ketuban pecah dini. 

2) Indikator Laboratorik 

Indikator laboratorik yang bermakna adalah antara lain jumlah 

leukosit dalam air ketuban (≥ 20 ml), pemeriksaan CRP (>0,7 mg/ml), 

dan pemeriksaan leukosit dalam serum ibu (>13000/ml). 

3) Indikator Biokimia 
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a) Fibronektin janin : adanya peningkatan kadar fibronektin janin 

pada vagina, serviks, dan air ketuban yang memberikan indikasi 

adanya gangguan pada hubungan antara korion dan desidua. Pada 

usia kehamilan ≥24 minggu, kadar fibronektin janin ≥50 mg/ml 

yang mengindikasikan risiko persalinan prematur.  

b) Corticotrophine releasing hormone (CRH) : adanya peningkatan 

CRH pada trimester 2 merupakan indikator kuat terjadinya 

persalinan prematur. 

c) Sitokin inflamasi : beberapa sitokin seperti IL-1β, IL-6, IL-8, dan 

TNF-α yang merupakan mediator yang mungkin berperan dalam 

sintesis prostaglandin. 

d) Isoferitin plasenta : kadar isoferitin pada keadaan normal (tidak 

hamil) sebesar 10 U/ml. Kadarnya meningkat secara bermakna 

selama kehamilan dan mencapai puncak trimester akhir yaitu 54,8 

± 53 U/ml. Penurunan kadar dalam serum akan berisiko terjadinya 

persalinan prematur. 

e) Ferritin : rendahnya kadar ferritin yang merupakan indikator 

sensitive untuk keadaan kurang zat besi. Peningkatan ekspresi 

ferritin berkaitan dengan berbagai keadaan reaksi fase akut 

termasuk kondisi inflamasi sehingga berpengaruh dalam 

terjadinya persalinan prematur (Saifuddin. dkk, 2020). 

 

g. Pencegahan 
 

Persalinan prematur merupakan masalah yang multifaktor, tidak ada 

faktor pasti yang dapat menyebabkan prematuritas sehingga langkah 
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pertama untuk mencegah persalinan prematur adalah mengurangi faktor 

risiko yang berhubungan dengan persalinan prematur. Terdapat tiga 

pencegahan dalam mencegah persalinan prematur diantaranya : 

 

 

1) Pencegahan Primer  

Pencegahan primer dilakukan dengan mengenal kelompok ibu 

yang berisiko tinggi mengalami persalinan prematur, dan melakukan 

intervensi obstetrik untuk mengurangi faktor risiko. Pencegahan yang 

dapat dilakukan terhadap faktor karakteristik ibu (riwayat persalinan, 

paritas, jarak antar kehamilan, riwayat pernah persalinan prematur), 

faktor lingkungan, faktor uterus, faktor paternal, faktor plasenta, faktor 

farmakologi, dan faktor fetus. Contoh pencegahan yang dapat 

dilakukan yaitu berikan dukungan yang optimal selama masa 

kehamilan dan batasi kehamilan ganda (Wijayanegara. dkk, 2009 ; 

Berghella, 2017). 

 

2) Pencegahan Sekunder 

Pencegahan sekunder dilakukan dengan mendeteksi dini 

persalinan prematur dan terapi untuk menghambat terjadinya 

persalinan prematur. Strategi pencegahan ditujukan untuk 

mengidentifikasi kelompok ibu asymptomatic berisiko tinggi melalui 

skrining untuk memprediksi faktor risiko yang dapat menyebabkan 

persalinan prematur.  Deteksi dini yang dapat dilakukan untuk 

mencegah persalinan prematur yaitu dengan memberikan informasi 
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yang baik mengenai bagaimana mengetahui terjadinya persalinan 

prematur, melakukan skrining infeksi dan diobati jika teridentifikasi, 

berhenti merokok, kaji riwayat kehamilan yang komprehensif dan 

berikan tindakan pencegahan seperti penggunaan progesterone, dan 

cerclage. Sedangkan terapi yang dapat dilakukan untuk menghambat 

terjadinya persalinan prematur yaitu istirahat (bedrest), hidrasi dan 

sedasi, penggunaan progesterone, pengikatan serviks (emergency 

cervical cerclage), pemberian antibiotika, dan inhibisi kontraksi 

(Wijayanegara. dkk, 2009 ; Berghella, 2017). 

 

3) Pencegahan Tersier 

Pencegahan tersier adalah intervensi yang dilakukan apabila 

persalinan tidak dapat dicegah lagi. Tujuannya yaitu menurunkan 

morbiditas dan mortalitas akibat persalinan prematur. Hal yang dapat 

dilakukan yaitu merujuk ibu, pemberian kortikosteroid antenatal untuk 

meningkatkan survival bayi prematur (Wijayanegara. dkk, 2009 ; 

Berghella, 2017). 

 

h. Tatalaksana 
 

Tatalaksana yang diberikan jika diagnosis persalinan prematur telah 

ditegakkan diantaranya : 

1) Pemberian Tokolitik 

Pemberian tokolitik terhadap perbaikan luaran persalinan 

prematur tetap mempunyai kontroversi. Pemberian tokolitik tidak 

memperpanjang usia kehamilan dan sediaan ini bekerja dengan 
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menghambat kontraksi myometrium dan memperpanjang interval 

antara diagnosis persalinan sampai terjadinya persalinan. Hal ini 

penting karena survival janin bertambah sekitar 3% dalam setiap 

perpanjangan hidup 24 jam dalam uterus sehingga dapat menurunkan 

morbiditas dan mortalitas perinatal (Wijayanegara. dkk, 2009 ; POGI 

Surabaya, 2016). 

 

Berikut beberapa rujukan tokolitik yang digunakan, yaitu : 

a) Beta2-sympathomimetics 

Beta2-sympathomimetics bekerja pada beta2 adrenoreceptors 

pada otot polos myometrium melalui mekanisme cAMP yang akan 

menurunkan kadar kalsium intraseluler sehingga terjadi relaksasi 

otot polos. Preparat yang biasa digunakan adalah ritodrine, 

terbutaline, salbutamol, fenoterol, dan hexoprenaline. Contoh 

pemberian yaitu ritodine dengan dosis 50 mg dalam 500 ml larutan 

glukosa 5 % dengan 10 tetes per menit dan ditingkatkan 5 tetes 

setiap 10 menit sampai kontraksi uterus menghilang. Selanjutnya 

diberikan dosis pemeliharaan (maintenance dose) satu tablet (10 

mg) setiap 8 jam setelah makan (Herman & Joewono, 2020). 

Efek samping yang terjadi pada ibu yaitu palpitasi, rasa 

panas pada wajah (flushing), mual, sakit kepala, nyeri dada, 

hipotensi, aritmia kordis, edema paru, hiperglikemia, dan 

hipokalemia. Efek samping pada janin yaitu fetal takikardi, 

hipoglikemia, hipokalemi, ileus, dan hipotensi. Adapun 

kontraindikasi pemberian yaitu penyakit jantung pada ibu, 
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hipertensi atau hipotensi, hipertiroid, diabetes, dan perdarahan 

antepartum (Wijayanegara, 2009). 

 

b) Indomethacin 

Indomethacin yaitu golongan obat antiinflamasi nonsteroid 

yang akan menghambat enzim COX (cyclo-oxygenase) sehingga 

mempengaruhi metabolism prostaglandin. Hal tersebut akan 

meningkatkan kontraktilitas myometrium melalui peningkatan 

regulasi gap junctions antara sel myometrium, reseptor oksitosin, 

dan meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Indomethacin jarang 

menyebabkan efek samping pada ibu hamil. Namun jika terjadi 

efek samping dapat berupa ulkus peptikum, perdarahan 

gastrointestinal, reaksi alergi, perdarahan antepartum, gagal ginjal, 

dan hipertensi berat apabila digunakan Bersama beta blockers. 

Efek samping pada fetus dapat berupa konstriksi atau penutupan 

dini ductus arteriosus, gangguan fungsi ginjal, penurunan output 

urin, enterocolitis nekrotikans, dan perdarahan intreventrikuler 

(Wijayanegara, 2009).  

 

c) COX (cyclo-oxygenase)-2 inhibitors 

COX-2 inhibitors merupakan enzim spesifik yang berperan 

dalam mekanisme persalinan prematur dengan efek samping yang 

lebih ringan dibandingkan dengan inhibitor COX yang tidak 

spesifik seperti indomethacin. Golongan ini memiliki efek semping 

yang berat bagi fetus yaitu gangguan fungsi ginjal dan penutupan 
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dini ductus arteriosus. Mekanisme kerja golongan ini belum jelas 

tetapi teori mengatakan bahwa adanya keterlibatan dalam 

kompetisi antara kalsium intraseluler dengan hiperpolarisasi 

membran sel. Adapun efek samping yang dapat terjadi pada ibu 

antara lain sakit kepala, nystagmus, rasa kering pada mulut, 

dizziness, rasa lelah, dan pada pasien dengan gangguan ginjal 

dapat terjadi gangguan neuromuskular (Wijayanegara. dkk, 2009 ; 

Berghella, 2017). 

 

 

 

 

d) Atosiban 

Atosiban merupakan suatu analog oksitosin yang bekerja 

pada reseptor oksitosin dan vasopressin. Golongan ini dipakai 

sebagai tokolitik lini pertama. Dosis awal pemberian yaitu 6,75 mg 

bolus dalam satu menit kemudian diikuti 18 mg/jam selama 3 jam 

IV dan 6 mg/jam selama 45 jam dengan dosis maksimal 330 mg 

(Wijayanegara, 2009 ; Herman & Joewono, 2020). 

 

e) Nifedipin 

Nifedipin merupakan suatu antagonis kalsium yang diberikan 

per oral. Efek samping yang dapat terjadi pada ibu lebih ringan 

namun dapat berefek terhadap pelunakan serviks. Kontraindikasi 

dari penggunaan nifedipine yaitu hipotensi, penyakit jantung, dan 
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alergi terhadap golongan calcium channel blockers. Dosis inisial   

20 mg dilanjutkan 10-20 mg, 3-4 kali/hari, disesuaikan dengan 

aktivitas uterus sampai 48 jam dengan dosis maksimal 160 mg/hari 

(POGI Surabaya, 2016 ; Herman & Joewono, 2020).  

 

2) Pemberian Steroid 

Penggunaan kortikosteroid hampir semua direkomendasikan oleh 

pusat kedokteran fetomaternal. Hal ini dikarenakan pemakaian 

kortikosteroid dapat menurunkan kejadian sindroma gawat napas atau 

respiratory distress syndrome (RDS), kematian neonatal, dan 

perdarahan intraventrikuler. Pemberian steroid dianjurkan pada usia 

kehamilan 24-34 minggu dan dapat dipertimbangkan hingga usia 

kehamilan 36 minggu. Kontraindikasi pemberian golongan ini yaitu 

pada infeksi sistemik yang berat seperti tb dan korioamnionitis karena 

dapat memperpanjang usia kehamilan sehingga dapat meningkatkan 

kemungkinan infeksi atau sepsis bagi ibu dan janin (Herman & 

Joewono, 2020). 

Betametason merupakan obat terpilih yang diberikan secara 

injeksi intramuscular dengan dosis 12 mg dan diulangi 24 jam 

kemudian. Efek optimal dapat dicapai pada 1-7 hari pemberian dan 

setelah 7 hari efek masih meningkat. Jika tidak terdapat betametason 

dapat diberikan dexamethasone dengan dosis 2x5 mg/hari IM selama 2 

hari. Rekomendasi WHO (2015) mengenai kortikosteroid yang 

sebaiknya di berikan jika persalinan prematur akan segera terjadi dalam 

7 hari sejak mulai terapi termasuk dalam 24 jam pertama. Diberikan 
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pada ibu dengan risiko persalinan preterm pada kehamilan tunggal atau 

multiple, ibu dengan kpd, tidak direkomendasikan pada ibu dengan 

korioamnionitis (WHO, 2015 ; Herman & Joewono, 2020). 

 

3) Pemberian Antibiotik 

Pemberian antibiotic pada persalinan tanpa infeksi tidak 

dianjurkan karena tidak dapat meningkatkan luaran persalinan. Pada 

ibu dengan ancaman persalinan prematur dan terdeteksi adanya 

vaginosis bacterial dapat diberikan klindamisin (2x300 mg/hari selama 

7 hari) atau metronidazole (2x500 mg/hari selama 7 hari) atau 

eritromisin (2x500 mg/hari selama 7 hari) dan akan bermanfaat bila 

diberikan pada usia kehamilan <32 minggu (Herman & Joewono, 

2020). 

Rekomendasi WHO mengenai pemberian antibiotic yaitu tidak 

diberikan pada ibu yang mengalami persalinan prematur dengan 

membrane amnion yang intak dan tanpa tanda infeksi. Indikasi 

pemberian antibiotic jika terdapat ketuban pecah dini dengan tanda-

tanda korioamnionitis (WHO, 2015).  

 

4) Perencanaan Persalinan 

Persalinan prematur harus dipertimbangkan kasus perkasus. Pada 

usia kehamilan <32 minggu sebaiknya ibu dirujuk ke tempat yang 

memiliki fasilitas neonatal intensive care unit (NICU). Kehamilan <24 

minggu dilahirkan pervaginam dengan mempertimbangkan risiko 

obstetrik lainnya dan disamakan dengan aturan persalinan aterm serta 
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tidak dianjurkan dorseps atau episiotomy elektif (Herman & Joewono, 

2020). 

 

i. Komplikasi Pada Bayi Prematur 
 

Komplikasi yang dapat terjadi bergantung pada usia kehamilan, 

dikatakan bahwa semakin bertambah usia kehamilan, semakin sedikit 

komplikasinya. Adapun komplikasi yang dapat terjadi : (Herman & 

Joewono, 2020). 

1) Hipotermia <36,50C sekitar 39-41%, 36,5-37,50C sekitar 53-57%, dan 

>37,50C sekitar 4-6%. 

2) Respiratory distress sekitar 93%. 

3) Retinopathy of prematurity (ROP) sekitar 59%. 

4) Patent ductus arteriousus sekitar 46%. 

5) Bronchopulmonary dysplasia sekitar 42%. 

6) Late-onset sepsis sekitar 36%. 

7) Necrotizing enterocolitis (NEC) sekitar 11%. 

8) Intraventricular hemorrhage (IVH) derajat III sekitar 7%. 

9) Intraventricular hemorrhage derajat IV sekitar 9%. 

10) Periventricular leukomalacia sekitar 3%. 

 
2. Tinjauan Umum Faktor Risiko Persalinan Prematur  

 
Terdapat beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan persalinan 

prematur, diantaranya : 

a. Faktor risiko persalinan prematur menurut Robinson dan Norwitz (2019) 

yaitu : 
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1) Riwayat obstetric sebelumnya : memiliki riwayat persalinan prematur, 

dan terdapat anomaly pada uterus. 

2) Demografi ibu : usia <17 tahun atau >35 tahun, tingkat pendidikan 

rendah, status pernikahan single, status social ekonomi rendah, interval 

jarak kehamilan pendek (<6 bulan), dan faktor sosial lainnya (akses 

yang rendah ke pelayanan kesehatan, dan penganiayaan fisik). 

3) Status gizi/ aktivitas fisik :BMI <19 kg/m2 atau  berat pra hamil <50kg, 

status gizi buruk, jam kerja lama (>80 jam/minggu), kerja fisik yang 

berat. 

4) Karakteristik ibu/kehamilan saat ini : kehamilan multiple, gangguan 

janin, perdarahan vagina (plasenta previa, solusio plasenta), 

polihidramnion atau oligohidramnion, kondisi medis ibu (hipertensi, 

diabetes, penyakit tiroid, asma,dll), masalah psikologis (stress, cemas, 

depresi). 

5) Perilaku buruk : merokok, konsumsi alcohol, kokain, dan heroin. 

6) Infeksi : bacterial vaginosis, chlamydia, gonorrhea, sifilis, infeksi 

intrauterine. 

b. Faktor risiko yang dapat menyebabkan persalinan prematur menurut 

beberapa penelitian, diantaranya : 

 

1) Usia 

Usia 20-35 tahun adalah usia reproduktif. Keadaan ini berkaitan 

dengan proses pematangan organ reproduksi serta kesiapan mental 

seorang ibu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada usia tersebut 

tidak rentan terjadi persalinan prematur yang bisa disebabkan oleh ibu 
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pada saat hamil dalam keadaan stress fisik dan mental sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya persalinan sebelum waktunya (Purnama, 

2017). 

Usia ibu < 20 tahun atau > 35 tahun merupakan risiko tinggi dalam 

kehamilan. Pada usia < 20 tahun keadaan organ reproduksi belum siap 

untuk kehamilan. Selain itu ibu hamil dengan usia <20 tahun memiliki 

peredaran darah menuju serviks dan uterus yang belum sempurna 

sehingga menyebabkan pemberian nutrisi yang tidak adekuat ke janin. 

Demikian pula peredaran darah yang kurang pada saluran genital yang 

dapat menyebabkan peningkatan terjadinya infeksi sehingga dapat 

menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Sedangkan wanita yang 

berusia >35 tahun mulai mengalami proses penuaan sehingga terjadi 

regresi atau kemunduran fungsi alat reproduksi (Purnama, 2017). Pada 

penelitian oleh Indrawati (2010) menyatakan bahwa ibu yang berusia       

< 20 tahun memiliki risiko 5,04 kali melahirkan prematur. Sedangkan 

ibu yang berusia > 35 tahun memiliki risiko 1,75 kali terjadi persalinan 

prematur dibandingkan dengan ibu hamil berusia 20-34 tahun 

(Irmawati, 2010). 

 

2) Paritas 

Paritas yaitu jumlah persalinan yang pernah dialami ibu tanpa 

memperhatikan hasil persalinan tersebut hidup atau meninggal. Jumlah 

paritas merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan persalinan 

prematur karena akan mempengaruhi keadaan kesehatan ibu dalam 

kehamilan. Paritas dapat diklasifikasikan antara lain nulipara (wanita 
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yang belum pernah menyelesaikan kehamilan melewati gestasi 20 

minggu), primipara (wanita yang pernah satu kali melahirkan bayi 

hidup atau meninggal dengan perkiraan lama gestasi 20 minggu atau 

lebih), dan multipara (wanita yang pernah menyelesaikan dua atau lebih 

kehamilan hingga 20 minggu atau lebih) (Oxom, 2010 ; Purnama, 

2017).  

 

Paritas paling aman jika ditinjau dari sudut persalinan prematur 

yaitu paritas 2-3 kali. Paritas pertama dan keempat akan meningkatkan 

risiko terjadinya persalinan prematur dan akan meningkat lagi pada 

persalinan kelima dan setiap persalinan berikutnya. Hal ini disebabkan 

ibu yang pertama kali hamil dan melahirkan akan berisiko karena ibu 

belum siap secara medis dan mental. Sedangkan paritas lebih dari 

empat, ibu mengalami kemunduran dari segi fisik untuk menjalani 

kehamilan (Purnama, 2017).  

 

3) Jarak Kehamilan 

Jarak kehamilan yaitu jarak antara persalinan terakhir dengan awal 

kehamilan. Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan 

ibu dan janin. WHO merekomendasikan interval waktu minimal yaitu 

24 bulan agar tubuh dapat pulih setelah melewati proses kelahiran. Jarak 

antar kehamilan yang terlalu dekat dapat mengurangi cadangan nutrisi 

ibu sehingga dapat meningkatkan risiko persalinan prematur (Purnama, 

2017).  
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Penelitian oleh Smith, dkk (2003) bahwa risiko mengalami 

persalinan prematur <32 minggu akan meningkat 30-90% pada ibu yang 

mempunyai interval kehamilan <6 bulan dibandingkan dengan ibu yang 

mempunyai interval kehamilan >12 bulan.  Selain itu, hasil penelitian 

oleh Hidayati (2016) menyatakan bahwa jarak kehamilan dengan 

interval <18 bulan atau >59 bulan berisiko menimbulkan persalinan 

prematur 20,1 kali lebih besar dibandingkan jarak kehamilan yang tidak 

berisiko (Smith. dkk, 2003 ; Hidayati, 2016). 

 

4) Riwayat Prematur Sebelumnya 

Persalinan prematur dapat terjadi pada ibu dengan riwayat preterm 

sebelumnya. Ibu yang tidak dapat melahirkan bayi hingga usia aterm 

dapat disebabkan karena uterus ibu yang lemah atau faktor lain yang 

belum diketahui jelas penyebabnya (Purnama, 2017). Ibu yang 

mempunyai riwayat satu kali persalinan prematur sebelumnya akan 

meningkatkan risiko megalami persalinan prematur sebesar 2,2 kali, dan 

bila pernah mengalami 3 kali persalinan prematur risikonya meningkat 

hingga 4,9 kali. Semakin muda usia kehamilan persalinan prematur, 

maka semakin cepat terjadi prematuritas pada kehamilan berikutnya 

(Behrman & Butler, 2006).  

 

5) Anemia 

Anemia adalah kondisi yang ditandai dengan kadar hemoglobin 

(Hb) dalam darah lebih rendah dari normal. Klasifikasi kadar Hb dalam 

darah pada wanita hamil menurut WHO (2010) yaitu normal jika Hb       
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11 gr %, anemia ringan jika Hb 8-11 gr % dan anemia berat dengan Hb 

<8 gr %. Penelitian oleh Irmawati (2010) menyatakan bahwa ibu hamil 

dengan anemia berisiko sebesar 4,38 kali untuk melahirkan prematur 

dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia pada saat 

kehamilannya (Irmawati, 2010 ; Purnama, 2017).   

Fungsi dari Hb yaitu untuk mengantarkan oksigen ke jaringan 

dan mengembalikan CO2 ke paru-paru untuk dieliminasi dari tubuh. 

Setiap kekurangan fungsi Hb atau penurunan kadar sel darah merah 

maka dapat menyebabkan anemia. Selama kehamilan total jumlah 

plasma dan jumlah sel darah merah akan meningkat dari kebutuhan 

awal. Namun peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan 

peningkatan massa sel darah merah sehingga menyebabkan penurunan 

konsentrasi Hb yang akan mempengaruhi kadar O2 yang masuk ke 

jaringan. Keadaan ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan yang 

kemudian akan memproduksi kortisol dan prostaglandin sehingga 

dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur pada ibu dengan 

anemia (Herman & Joewono, 2020). 

 

6) Ketuban Pecah Dini 

Ketuban pecah dini adalah pecahnya selaput ketuban sebelum 

persalinan. Apabila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia 37 minggu 

maka disebut ketuban pecah dini pada kehamilan prematur. Pecahnya 

selaput ketuban berhubungan dengan terjadinya perubahan proses 

biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraseluler amnion, 

korion, dan apoptosis membrane janin. Membran janin dan desidua 



 

 41 

bereaksi terhadap stimulti seperti infeksi dan peregangan selaput 

ketuban dengan memproduksi mediayot yaitu prostaglandin, sitokin, 

dan protein hormone sehingga dapat mencetus terjadinya persalinan 

prematur (Prawirohardjo, 2010).  

Berdasarkan penelitian oleh Greer dan Norman (2005) dalam 

Wijayanegara (2009) menyatakan bahwa risiko persalinan prematur 

pada ibu dengan riwayat ketuban pecah dini saat kehamilan <37 minggu 

(PPROM/preterm premature rupture of membrane) yaitu 34-44 %. 

Sedangkan risiko mengalami PPROM kembali yaitu sekitar 16-32 % 

(Wijayanegara, 2009).  

 

7) Riwayat Abortus 

Ibu dengan riwayat abortus dapat berisiko mengalami kejadian 

persalinan prematur 5,29 kali dibandingkan ibu yang tidak memiliki 

riwayat abortus. Abortus dapat menyebabkan perdarahan hingga 

menimbulkan shock serta gangguan neurologis. Perdarahan dapat 

menyebabkan infeksi pada alat reproduksi dan penipisan dinding uterus 

karena kuretase yang dilakukan tidak steril (Niswah, 2016). 

 

8) Preeklampsi 

Preeklampsi yaitu suatu kondisi dalam kehamilan. Ketika ibu 

memiliki tekanan darah ≥ 140/90 mmHg yang terjadi setelah usia 

kehamilan 20 minggu disertai proteinuria ≥ 300 mg/24 jam atau ≥ +1. 

Keadaan ini akan berpengaruh kepada janin yaitu dapat menyebabkan 

terjadi penurunan aliran darah ke plasenta sehingga janin dapat 
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mengalami kekurangan nutrisi hingga terjadi gangguan pertumbuhan 

janin (Purnama, 2017).  

 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Tresnaasih (2003) dalam 

Purnama (2017) yaitu responden yang mengalami 

preeklampsia/eclampsia pada masa kehamilan mempunyai risiko 9,26 

kali untuk mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan 

responden yang tidak mengalami preeklampsia/eclampsia (Purnama, 

2017).  

9) Gemelli 

Gemelli atau kehamilan kembar adalah kehamilan dengan dua 

janin atau lebih intrauterine. Gemelli merupakan salah satu faktor 

risiko tinggi yang dapat menyebabkan persalinan prematur karena 

dapat menyebabkan komplikasi untuk mengalami hiperemis 

gravidarum, hipertensi dalam kehamilan, kehamilan dengan 

hidramnion, persalinan prematur, dan pertumbuhan janin terhambat 

(Herman & Joewono, 2020). 

 

Persalinan prematur dapat terjadi akibat gemelli. Hal ini 

disebabkan oleh terjadinya overdistensi, retraksi akibat ketegangan otot 

uterus dini sehingga proses braxton hicks dan kontraksi makin sering 

terjadi sehingga menjadi HIS dalam persalinan. Risiko kejadian 

persalinan prematur pada gemelli adalah lebih tinggi terjadi pada 

multipara dengan kehamilan tunggal sebelumnya yaitu 67,3 %, dan 
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20,9% jika persalinan tunggal sebelumnya normal (Robinson & 

Norwitz, 2019).  

 

10) Status Gizi 

Status gizi ibu yang kurang sebelum dan selama kehamilan 

merupakan salah satu penyebab berbagai persoalan kesehatan pada ibu 

dan bayi yang dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat badan 

rendah, kelahiran prematur, dan kematian neonatal. Status gizi dapat 

diukur dengan mengetahui nilai indeks massa tubuh (IMT). Ibu dengan 

IMT yang rendah mempunyai risiko 3,7 kali lebih tinggi mengalami 

persalinan prematur dibandingkan dengan ibu yang memiliki IMT 

normal (Niswah, 2016).  

 

11)  Infeksi 

Infeksi merupakan salah satu faktor etiologi yang dapat 

menyebabkan persalinan prematur yaitu infeksi saluran kemih dan 

saluran genital. Infeksi pada umumnya terdapat di vagina kemudian 

menjalar secara ascendens menuju korion, amnion dan dapat 

menyebabkan ketuban pecah atau inisiasi persalinan. Sedangkan sumber 

infeksi yang berhubungan dengan intrauterine adalah penjalaran dari 

saluran genital melalui plasenta, darah, dan iatrogenic (Wijayanegara, 

2009). 

Infeksi yang berhubungan dengan persalinan prematur yaitu 

Treponema pallidum, Streptococcus Group , Neisseria gonorrhoea, 

Chlamydia trachomatis, Bacteroides fragilis, dan Bakterial vaginosis. 
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Diperkirakan 90% dari pasien yang mengalami infeksi cairan amnion 

menunjukkan adanya mikroba dari vagina dan serviks. Namun, pada       

1-2% kasus bakteri dapat menginvasi uterus melalui migrasi dari rongga 

abdomen ke tuba fallopi, iatrogenic melalui tusukan jarum saat 

amniosintesis atau melalui prosedur chorionic villus sampling dan 

penyebaran hematogen melalui plasenta (Wijayanegara, 2009). 

 

 

 

 

12)  Pekerjaan 

Ibu yang bekerja selama hamil memiliki risiko yang lebih tinggi 

untuk mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan yang tidak 

bekerja. Penelitian oleh Araya (2017) menyatakan bahwa hubungan 

persalinan prematur dengan beban kerja ibu dipengaruhi oleh tingkat 

stress, depresi, dan kecemasan ibu yang ditimbulkan oleh beberapa jenis 

pekerjaan. Jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap peningkatan 

kejadian prematuritas adalah bekerja terlalu lama, pekerjaan fisik yang 

berat, dan pekerjaan yang menimbulkan stress (Araya, 2017). 

 

13)  Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah jenjang terakhir pendidikan ibu. 

Pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan terjadinya 

persalinan prematur karena berhubungan dengan tingkat pengetahuan 

ibu. Ibu yang berpendidikan SD lebih berisiko 3,33 kali dibandingkan 
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dengan ibu yang berpendidikan perguruan tinggi. Sedangkan ibu yang 

berpendidikan SMP berisiko 3,91 kali dibandingkan ibu yang 

berpendidikan di perguruan tinggi, serta ibu berpendidikan SMA secara 

statistik tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik 

(Herman & Joewono, 2020). 

 

14)  Faktor Psikososial 

Penelitian awal mengenai pengaruh psikososial terhadap kejadian 

persalinan prematur yaitu berkaitan dengan kecemasan dan depresi pada 

ibu yang dilakukan oleh Gorsuch dan Key dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 11 penelitian prospektif yang menghubungkan 

antara kecemasan dengan persalinan prematur yaitu terdapat 9 

penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

kecemasan dengan prematuritas. Sedangkan 2 penelitian lainnya 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kecemasan dengan 

gangguan pertumbuhan janin, bukan dengan usia kehamilan 

(Wijayanegara, 2009).  

 

15)  Merokok 

Penggunaan tembakau pada kehamilan merupakan salah satu 

penyebab terjadinya persalinan prematur. Penelitian yang dilakukan 

oleh Berghella (2017) menyatakan bahwa prevalensi tertinggi wanita 

hamil yang merokok terjadi pada usia <18-19 tahun (17,1%), dan >40 

tahun (8%) dengan prevalensi tertinggi pada wanita Amerika (18,1%), 

wanita hispanik (2,7%), dan terendah wanita Asia (2,2%) (Berghella, 
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2017). Berdasarkan data dari BPS, Indonesia memiliki persentase 

tertinggi ibu dengan usia 15-49 tahun menghisap rokok <5 batang/hari 

sebesar 29,63%, menghisap 5-9 batang/hari sebesar 1,73% terjadi 

dengan persentase tertinggi di daerah perkotaan sebesar 1,86% dengan 

tingkat pendidikan dan status ekonomi yang tinggi (BPS, 2015). 

Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada material genetik 

janin yang mengakibatkan penghapusan dan translokasi kromosom. 

Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan gangguan pengiriman 

oksigen janin sehingga mengakibatkan vasokonstriksi dan perubahan 

aliran darah intervillous yang berfungsi pada pertukaran gas dalam 

plasenta serta merokok berhubungan dengan terjadinya penurunan 

kemampuan makrofag, dan kadar asam askorbat yang rendah yang 

dapat meningkatkan peradangan dan infeksi yang dapat berhubungan 

dengan terjadinya persalinan prematur (Herman & Joewono, 2020). 

 

 

 

 

16) Faktor Janin dan Plasenta 

Pertumbuhan janin terhambat biasa disebut Intrauterine Growth 

Restriction (IUGR) dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur 

hal ini disebabkan oleh terjadinya terminasi kehamilan karena kurang 

adekuatnya pasokan nutrisi dan oksigen. Adapun faktor plasenta yaitu 

plasenta previa dan solusio plasenta, terlepasnya plasenta dan 

perdarahan yang banyak pada plasenta previa dapat mengakibatkan 
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terjadinya persalinan prematur hal ini disebabkan bayi dapat 

mengalami hipoksia. 

3. Integrasi Keislaman 
 

Terdapat dalil yang digunakan para ulama dalam menetapkan 

batasan bayi tersebut dikatakan prematur, diantaranya :  

                                                                                                              
 

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S Al 

Baqarah 2:233) 

                                              

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 

bulan.”  (Q.S Al Ahqaf 46:15) 

ٍْهِ أنَِ  هًُُۥ فىِ عَامَ فِصََٰ ََ هٍ  ٌْ ََ ىاً عَهىََٰ  ٌْ ََ ًُۥ  ًِ حَمَهتًَُْ أمُُّ ٌْ نِدَ ََُٰ هَ بِ وسََٰ ٍْىاَ ٱلِْْ صَّ ََ ََ

ٌْكَ إنِىََّ ٱنْمَصٍِزُ  نِدَ ََُٰ نِ ََ  ٱشْكُزْ نِ ى 

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orangtuanya. Ibunya telah  mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada 

Aku kembalimu.(Q.S Luqman 21:14). 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, Q.S Al-Ahqaf menyatakan bahwa 

masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika 

janin dikandung selama sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh 
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satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, ketika itu masa 

penyusuannya adalah dua puluh empat bulan (Quraish Shihab, 2002). 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 

15 :  

َقد استدل عهً، رضً الله عىً، بٍذي اٌَت مع انتً فً نقمان: }َفصانً فً 

[ ، َقُنً: }َانُانداث ٌزضعه أَلادٌه حُنٍه كامهٍه نمه 41عامٍه{ ]نقمان: 

[ ، عهى أن أقم مدة انحمم ستت أشٍز، ٌَُ 322أراد أن ٌتم انزضاعت{ ]انبقزة: 

 .انصحابت، رضً الله عىٍم استىباط قُي صحٍح. ََافقً عهًٍ عثمان َجماعت مه

“Ali radhiallahu „anhu berdalil bahwa ayat ini [Al-ahqaf: 15] 

bersama ayat dalam surat surat Luqman (“dan penyapihannya selama dua 

tahun”) dan surat firman-Nya (“Para ibu hendaklah menyusukan anak-

anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan.”) [Al-Baqarah: 223] bahwa batasan minimal lama waktu 

kehamilan adalah 6 bulan. Ini adalah kesimpulan yang kokoh dan 

shahih. Disepakati oleh Ustman dan sejumlah sahabat radhiallahu 

„anhu.” [Tafsir Al-Quran Al-Adzhim 7/280, Darul Thayyibah, cet. ke-2, 

1420 H, Asy-Syamilah].  

Selain itu, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur‟an dan hadits yang 

menyangkut mengenai beberapa aspek terkait beberapa variabel yang 

pada kejadian persalinan prematur, diantaranya : 

1) Fase Kehamilan Menurut Islam 
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Dalam perkembangan bayi sebelum dilahirkan terdapat  beberapa fase 

yang dilalui dalam kandungan ibu sesuai dengan Firman Allah SWT : 

                                                                                           

                                                                                                                

                                                                      
                           

                 

Artinya :  “ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu 

air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian 

air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 

tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 

Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Kemudian, sesudah 

itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, 

sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari 

kiamat”. (Q.S Al-Mu‟minun (23) : 12-16). 

 

a) Fase Nutfah 

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa nutfah yaitu sperma 

laki-laki yang memancar ke rahim perempuan sehingga terjadi 

pertemuan (fertilisasi) antara sperma laki-laki dan indung telur 
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perempuan yang akan berkembang membentuk zigot (Suwito, 

2012). 

 

b) Fase „Alaqah 

Allah SWT ingin menjelaskan kebesaran nikmatNya pada 

manusia yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah 

yang hina, kemudian menjadikan manusia sempurna dan berakal 

sehingga mampu membedakan antara yang baik dan buruk. 

„Alaqah yaitu segumpal darah yang membeku yang tercipta dari 

campuran sperma laki-laki dan indung telur perempuan atau 

disebut dengan embrio. Tahap ini dimulai dari 2-8 minggu setelah 

pembuahan yang ditandai dengan adanya perubahan pada janin 

yaitu mulai terbentuknya organ tubuh tetapi ukurannya hanya 

sekitar 1 inci (Suwito, 2012) 

 

c) Fase Mudhgah 

Mudhgah dalam fase janin adalah sepotong daging yang 

seolah-olah seukuran kunyahan. Tahap ini dimulai dari usia 9 

minggu hingga lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio akan 

berkembang menjadi fetus, Pada masa ini ciri-ciri fisik akan lebih 

terlihat. Pada bulan ketiga, janin secara spontan dapat 

menggerakkan kepala, tangan, dan kakinya serta jantung yang 

berdenyut (Suwito, 2012). 
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2) Pengetahuan Ibu Hamil 

Pengetahuan ibu selama kehamilan adalah usaha sadar seorang ibu 

dalam menjaga fisik dan psikisnya selama kehamilan dengan tujuan 

mengoptimalkan kondisi ibu dan bayi yang akan dilahirkan kelak 

dalam hal ini mencegah dari kejadian persalinan prematur dan hal-hal 

lain yang menyangkut masalah kehamilan dan persalinan. Adapun 

pengetahuan ibu yang sedang hamil merupakan seorang yang harus 

menjaga kesehatannya sendiri sebagaimana dalam H.R Bukhari yaitu : 

                                         
 

Artinya : Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawabannya. (H.R Bukhari 4789). 

 

Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa ibu yang hamil  merupakan 

seorang yang memimpin atas kehamilannya yang akan dimintai 

pertanggungjawabannya sehingga ibu harus menjaga kesehatannya 

selama masa kehamilan agar anak yang dikandungnya tersebut dapat 

lahir dengan kondisi yang baik. Adapun usaha yang dapat dilakukan 

untuk mencegah terjadinya dalam hal ini persalinan prematur ataupun 

kondis-kondisi lain selama kehamilan dan persalinan antara lain :  

 

 

 

 

 



 

 52 

a) Menjaga Jarak Kehamilan 

                                                                                                              

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan.” (Q.S Al Baqarah 2:233) 

 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa ibu hendaknya 

menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Pemberian ASI dapat berfungsi 

sebagai alat kontrasepsi dalam upaya untuk mengatur jarak 

kehamilan. Isapan bayi pada payudara ibu dapat merangsang 

hormone prolactin yang dapat menghambat terjadinya pematangan 

sel telur sehingga dapat menunda kesuburan. Kehamilan terjadi 

apabila terjadi pertemua antara sperma dan sel telur ibu. Ketika 

hormone prolactin dirangsang pada isapan bayi di payudara ibu 

maka akan menjadi penghambat dalam pematangan sel telur 

sehingga bisa meminimalisir sel telur untuk dibuahi (Suhaedah, 

2013). 

 

b) Menjaga Status Gizi 

Pertumbuhan dan perkambangan janin dipengaruhi salah 

satunya oleh asupan makanan yang sehat oleh ibu hamil. Tubuh ibu 

yang sedang mengandung memerlukan makanan yang kaya akan 

protein, vitamin, mineral terutama zat besi. Dalam islam, konsep 
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makanan yang dikonsumsi bukan hanya bergizi tetapi halal dalam 

pengertian zat dan cara mendapatkan makanannya. Hal ini sesuai 

dengan firmal Allah SWT. : 

                                                                                            

                                          

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan 

baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S 

Al-Baqarah 2 : 168). 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa makanlah dari makanan 

yang halal yaitu makanan yang tidak haram baik zatnya maupun 

cara memperolehnya. Selain itu makanan tersebut juga harus baik 

yaitu makanan yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan 

yang dimaksud adalah makanan terdapat di bumi yang diciptakan 

Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memilih makanan sebaiknya 

memakan makanan yang halal dan baik yang bermanfaat untuk 

kesehatan ibu sehingga akan menunjang kesehatan bayi yang 

dikandungnya.  

c) Menjaga Kondisi Psikis 

Psikis anak dalam kandungan bergantung pada psikis ibu hal 

ini disebabkan oleh sistem saraf ibu mempengaruhi sistem saraf 

bayi. Oleh karena itu, ibu yang sedang mengandung diharapkan 
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menghindari hal-hal yang dapat mengganggu psikis ibu hamil 

seperti adanya tekanan sosial, dan lain-lain.  

 

 

3) Faktor Ekonomi Yang Berhubungan Dengan Kehamilan 

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kehamilan. Hal ini disebabkan pendapatan rumah tangga 

berhubungan dengan kehamilan risiko tinggi karena ekonomi yang 

rendah akan mempengaruhi pasangan dalam membuat skala prioritas 

terhadap kebutuhannya sehingga meningkatkan hambatan untuk 

mendapatkan prioritas kesehatan daripada prioritas dalam kebutuhan 

pokok. Hal ini berhubungan dengan Q.S An-Nisa 4 : 9 yaitu : 

                                                                                           

                                                  

Artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang 

mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar. 

 

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orangtua yang 

memiliki kelemahan dalam hal ekonomi akan berpengaruh pada 

kekurangan makanan bergizi sehingga akan mempengaruhi kondisi 

fisik dan intelegensi anak. Sehingga orangtua diharapkan dapat 
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bertanggungjawab atas kebutuhan anak-anaknya sebab anak adalah 

suatu amanah dari Allah SWT yang harus kita jaga. Hal ini 

berdasarkan pada Firman Allah SWT. : 

 

       
                                                                                                                     

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati 

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 

 

Dari ayat tersebut Allah SWT menjelaskan kepada  kaum 

Muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu 

mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, 

melanggar larangan-larangan-Nya yang telah ditentukan dengan 

perantaraan wahyu serta mengkhianati amanat yang telah dipercayakan 

kepada mereka. Dalam hal ini seperti orangtua yang harus menjaga 

anaknya sebagai amanah dari Allah SWT.  
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B. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar  2.1 : Kerangka Teori  

Faktor Idiopatik/Spontan 

Faktor Iatrogenik/Elektif : 
1. Keadaan ibu (preeklampsia 

dan eclampsia, perdarahan 
antepartum, korioamnionitis, 
penyakit jantung, paru, atau 
ginjal yang berat. 

2. Keadaan janin (gawat janin, 
pertumbuhan janin 
terhambat, simpul tali pusat 
pada kembar monokorionik).  

 

Faktor Ibu 
1. Riwayat persalinan prematur 
2. Ketuban pecah dini (KPD) 
3. Riwayat abortus 
4. Jarak kehamilan 
5. Paritas 
6. Gemelli 
7. Infeksi 
8. Anemia 
9. Status Gisi 

10. Usia 

Faktor Psiko-sosial 
1. Kecemasan 
2. Depresi 
3. Stress 
4. Pekerjaan  
5. Pendidikan 
6. Kondisi sosioekonomi 

Perilaku Ibu 
1. Merokok 
2. Alkohol 

Persalinan 
Prematur 
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C. Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Variabel dependen 

        

  : Variabel independen (variabel yang diteliti) 

 

  : Variabel independen (variabel yang tidak diteliti) 

 

  : Hubungan yang diteliti 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

1. Usia 
2. Paritas 
3. Jarak kehamilan 
4. Status gizi 
5. Anemia 
6. KPD 
7. Riwayat abortus 
8. Pendidikan 

1. Riwayat persalinan prematur 
sebelumnya 

2. Preeklampsia 
3. Gemelli 
4. Infeksi 
5. Kecemasan, depresi, stress 
6. Pekerjaan 
7. Kondisi sosioekonomi 
8. Merokok dan alkohol 

Persalinan 
Prematur 
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 
 

Desain penelitian berupa penelitian observasional analitik dengan 

menggunakan pendekatan case control yaitu dengan mempelajari hubungan antara 

paparan (exposure) dan hasil (outcome) dengan cara membandingkan antara 

kelompok kasus dan control berdasarkan status paparannya (Masturoh & Anggita, 

2018) . Kelompok kasus adalah ibu yang melahirkan secara prematur yang tercatat 

dalam rekam medik RSUD Haji Makassar. Sedangkan kelompok control adalah ibu 

yang melahirkan secara aterm yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji 

Makassar. Adapun skema penelitian kasus control sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian Case Control 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 di 

RSUD Haji Makassar.  

 

Kasus  

(Persalinan Prematur)  

Faktor risiko (+) 

faktor risiko (-) 

Kontrol  

(Persalinan Aterm)  

Faktor risiko (+) 

faktor risiko (-) 

Populasi 
Penelitian 
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C. Variabel Penelitian 
 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian persalinan prematur. 

2. Variabel Independen 

Variabel independent dalam penelitian ini adalah faktor risiko (usia, paritas, 

jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan 

tingkat pendidikan).  

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 
 

1. Populasi   

a. Populasi Kasus 

Populasi kasus dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang didiagnosis 

mengalami kejadian persalinan prematur yang tercatat dalam rekam medik 

RSUD Haji Makassar. 

b. Populasi Kontrol 

Populasi kontrol dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang bersalin 

secara aterm yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar. 

2. Sampel 

a. Sampel Kasus 

Sampel kasus dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang didiagnosis 

mengalami kejadian persalinan prematur yang memenuhi kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi di RSUD Haji Makassar. 
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Adapun kriteria inklusi untuk sampel kasus adalah : 

1) Ibu yang melahirkan pada usia kehamilan < 37 minggu di RSUD Haji 

Makassar. 

2) Memiliki data rekam medik di RSUD Haji Makassar. 

3) Ibu bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan. 

4) Tidak memiliki gangguan kejiwaan. 

 

Sedangkan kriteria eksklusi untuk sampel kasus adalah : 

1) Ibu yang mengalami (preeklampsia berat, eklampsia, penyakit jantung, 

penyakit paru, penyakit ginjal, diabetes mellitus, pneumonia, perdarahan 

antepartum, polihidramnion, dan korioamnionitis). 

2) Ibu dengan kehamilan multiple dan pertumbuhan janin terhambat. 

3) Tidak bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.  

 

b. Sampel Kontrol 

Sampel kontrol dalam penelitian ini yaitu ibu yang bersalin secara 

aterm yang tercatat dalam rekam medik RSUD Haji Makassar tahun 2020 

yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. Adapun kriteria inklusi 

untuk sampel kontrol adalah : 

1) Ibu yang melahirkan pada usia kehamilan ≥ 37 minggu di RSUD Haji 

Makassar. 

2) Memiliki data rekam medik di RSUD Haji Makassar. 

3) Ibu bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan. 

4) Tidak memiliki gangguan kejiwaan. 
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Sedangkan kriteria ekslusi untuk sampel kontrol adalah :  

1) Ibu yang mengalami (Preeklampsia berat, eklampsia, penyakit jantung, 

penyakit paru, penyakit ginjal, diabetes mellitus, pneumonia, perdarahan 

antepartum, polihidramnion, dan korioamnionitis.). 

2) Ibu dengan kehamilan multiple dan pertumbuhan janin terhambat. 

3) Tidak bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.  

 

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

rumus besar sampel. Berikut rumus besar sampel menurut Isaac dan Michael 

(Sugiyono, 2013) : 

 
 

 

Keterangan : 

S = Jumlah sampel 

λ
2.         = Chi kuadrad yang harganya tergantung derajad kebebasan dan 

tingkat kesalahan. Menggunakan derajat kebebasan 1 dengan taraf 

kesalahan 5%, chi quadrat = 3,481.
 

 

N = Jumlah populasi 

P  = Peluang benar (0,5) 

Q = Peluang salah (0,5) 

d = Peluang rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bias  

(0,05). 
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Pada penelitian ini, jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai berikut : 

  
                      

                              
 

 
                   

        
           

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel, maka ditentukan jumlah 

sampel kasus dan kontrol yaitu dengan perbandingan 1:1. Sehingga jumlah 

sampel dalam penelitian ini yaitu 96 sampel.  

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 
 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini baik dari sampel kasus dan 

sampel kontrol dilakukan dengan cara purposive sampling. Tujuan dari purposive 

sampling adalah untuk memperoleh sampel dengan karakteristik yang dibutuhkan dan 

telah ditetapkan oleh peneliti (Masturoh & Anggita, 2018). Sampel kasus  diperoleh 

dengan cara mengambil data ibu yang mengalami persalinan prematur melalui rekam 

medik RSUD Haji makassar. Sama halnya dengan kasus kontrol yaitu dengan 

mengambil data ibu yang melahirkan secara aterm melalui rekam medik RSUD Haji 

Makassar. Sampel kasus dan kontrol diperoleh dengan memperhatikan kriteria inklusi 

dan eksklusi.  

F. Teknik Pengumpulan Data 
 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan 

wawancara pada ibu  yang mengalami kejadian persalinan prematur dengan 

persalinan aterm untuk mendapatkan data usia, paritas, jarak kehamilan, berat 

badan dan tinggi badan ibu sebelum hamil, ketuban pecah dini, riwayat abortus, 

anemia, dan tingkat pendidikan.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui catatan rekam 

medik ibu pada ibu yang mengalami kejadian persalinan prematur dengan 

persalinan aterm di RSUD Haji Makassar.  

G. Instrumen Penelitian 
 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

adalah daftar isian sesuai dengan data yang terdapat dalam rekam medik dan lembar 

wawancara berupa kuisioner yang terdiri dari identitas ibu  dan hal-hal yang berkaitan 

dengan faktor risiko yang akan diteliti.  

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data terdiri dari langkah, yaitu (Masturoh & Anggita, 2018) : 

a. Editing  

Editing yaitu memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat 

dalam daftar isian pengumpulan data.  

b. Coding  

Coding atau pemberian kode yaitu  kegiatan mengubah data berbentuk 

huruf menjadi data berbentuk bilangan yang bertujuan untuk mempermudah 

pada saat analisis data serta mempercepat dalam entry data. 

c. Transfering 

Transfering yaitu kegiatan memindahkan data ke master table. 

d. Tabulating 
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Tabulating yaitu kegiatan menyusun data dalam table distribusi frekuensi 

yang berfungsi untuk meringkas data yang masuk ke dalam table yang telah 

dipersiapkan sehingga memudahkan dalam proses analisis data.  

 

2. Analisis Data  

Pada tahap ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic SPSS 

yang meliputi analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat.  

a. Analisis Univariat  

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi, frekuensi, 

dan proporsi dari variabel dependen serta variabel independent (Heryana, 2020). 

b. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Odds Ratio yang 

bertujuan untuk membandingkan antara kasus dan kontrol terhadap faktor 

risiko. Odd Ratio (OR) adalah ratio antara odd terpapar terhadap odd yang tidak 

terpapar. Rumus Odds Ratio (OR) yaitu sebagai berikut (Widarsa, dkk. 2016) : 

OR= 
  

  
 

Tabel 3.1 Kontingensi 2x2 Odds Ratio Analisis Data Penelitian Kasus Kontrol 

 

Keterangan : 

a : Jumlah kasus dengan risiko (+) 

b : Jumlah kontrol dengan risiko (+) 

Faktor Risiko 
Kelompok Studi 

Jumlah 
Kasus  Kontrol  

(+) a b a+b 

(-) c d c+d 

Total a+c b+d t 
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c : Jumlah kasus dengan risiko (-) 

d : Jumlah kontrol dengan risiko (-) 

a+b : Jumlah kasus dan kontrol dengan risiko (+) 

c+d : Jumlah kasus dan kontrol dengan risiko (-) 

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

b+d : Jumlah kasus dengan faktor risiko (+) dan (-) 

t : Total Keseluruhan 

Interpretasi nilai OR: 

a. Jika OR>1, maka variabel independen merupakan faktor risiko kejadian 

persalinan prematur.. 

b. Jika OR=1, maka variabel independen bukan merupakan faktor risiko kejadian 

persalinan prematur. 

c. Jika OR<1, maka variabel independen merupakan faktor protektif kejadian 

persalinan prematur. 

 

Uji kemaknaan nilai OR dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Penentuan nilai Confidence Interval (Cl)=95% 

b. Penentuan Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL) 

c. Interpretasi kebermaknaan: 

1) Jika nilai LL dan UL berada di bawah nilai 1 atau berada di atas nilai 1, 

maka nilai OR yang diperoleh mempunyai kebermaknaan. 

2) Jika nilai LL dan UL mencakup nilai 1, maka nilai OR yng diperoleh tidak 

mempunyai kebermaknaan. 
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c. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel independent 

yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan uji statistik yang 

digunakan merupakan regresi logistik. Variabel independen dengan nilai OR 

terbesar yang akan ditetapkan sebagai faktor risiko paling dominan (Heryana, 

2020). 

 

I. Alur Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun proposal penelitian 

Setelah proposal penelitian memperoleh persetujuan dari 

pembimbing dan penguji kemudian dilanjutkan dengan 

membuat perizinan penelitian dari pihak PSPD UINAM 

yang ditujukan kepada direktur RSUD Haji Makassar. 

Peneliti memperoleh data calon 

responden dari RSUD Haji makassar 

Peneliti melakukan proses mengambil 

sampel dengan teknik purposive sampling 

serta disesuaikan dengan kriteria inklusi 

dan tidak memiliki kriteria eksklusi.  
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J. Penyajian Data 
 

Data disajikan dalam bentuk table dan dijelaskan dalam bentuk narasi.  

K. Etika Penelitian 
 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

Peneliti melakukan pengambilan data primer yang 

dilakukan dengan wawancara kepada responden dan 

pengambilan data sekunder berdasarkan catatan 

rekam medik dan buku KIA.  

Peneliti memasukkan informasi dan data 

kemudian di analisis menggunakan SPSS.  

Penyajian hasil data dalam bentuk table 

dan dijelaskan dalam bentuk narasi.   

Peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian.   
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar yang 

terletak di Jl. Dg. Ngeppe, Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini menganalisis faktor risiko kejadian persalinan prematur yaitu usia, 

paritas, jarak kehamilan, status gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan 

tingkat pendidikan. Dalam mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan 

pengambilan data kemudian data dianalisis sebagai berikut : 

1. Analisis Univariat 
 

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dari variabel 

independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini jumlah responden yaitu 96 

yang terdiri dari 48 responden pada kelompok kasus dan 48 responden pada kelompok 

kontrol.  

Tabel 4.1 Distribusi Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur di RSUD 

Haji Makassar Tahun 2021 

Variabel Frekuensi 

N % 

Usia 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
27 
69 

 
28,1 
71,9 

Paritas 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
48 
48 

 
50 
50 

Jarak Kehamilan 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
55 
41 

 
57,3 
42,7 
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Status Gizi 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

27 
69 

28,1 
71,9 

Anemia 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
53 
43 

 
55,2 
44,8 

Ketuban Pecah Dini (KPD) 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
35 
61 

 
36,5 
63,5 

Riwayat Abortus 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
12 
84 

 
12,5 
87,5 

Tingkat Pendidikan 
Risiko Tinggi 
Risiko Rendah 

 
49 
47 

 
51 
49 

Total 96 100 

Sumber : Data Sekunder 

 

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa jumlah responden yaitu 96 yang terdiri dari 48 

responden pada kelompok kasus dan 48 responden pada kelompok kontrol. 

Terdapat delapan variabel pada penelitian ini. Ibu dengan usia yang berisiko tinggi 

berjumlah 27 orang (28,1%) dan usia ibu yang berisiko rendah berjumlah 69 orang 

(71,9%), ibu dengan paritas yang berisiko tinggi yaitu 48 orang (50%) dan paritas 

yang berisiko rendah berjumlah 48 orang (50%), ibu dengan jarak kehamilan yang 

berisiko tinggi yaitu 55 orang (57,3%) dan jarak kehamilan yang berisiko rendah 

berjumlah 41 orang (42,7%), ibu dengan status gizi yang berisiko tinggi yaitu 27 

orang (28,1%) dan status gizi yang berisiko rendah berjumlah 69 orang (71,9%), 

Ibu yang mengalami anemia yaitu 53 orang (55,2%) dan ibu yang tidak mengalami 

anemia berjumlah 43 orang (44,8%), Ibu yang mengalami kejadian ketuban pecah 

dini yaitu 35 orang (36,5%) dan ibu yang tidak mengalami kejadian ketuban pecah 
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dini berjumlah 61 orang (63,5%), ibu dengan tingkat pendidikan yang berisiko 

tinggi berjumlah 49 orang (51%) dan tingkat pendidikan yang berisiko rendah 

berjumlah 47 orang (49%).  

 

2. Analisis Bivariat 
 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian persalinan prematur. 

a. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu  
 

Tabel 4.2 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu di 

RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

Usia   Kasus Kontrol Total p- 
value 

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

17 35,4 10 20,8 27 28,1     

Risiko 
Rendah 

31 64,6 38 79,2 69     71,9     0,173 2,084 0,836 5,197 

Total 48 100,0 48 100,0 96 100,0     

 Sumber : Data Sekunder 

 

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa usia ibu yang berisiko tinggi lebih banyak 

terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 17 orang (35,4%) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang berjumlah 10 (20,8%). Dari hasil analisis diperoleh 

Odds Ratio (OR) sebesar 2,084 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 

0,836 dan upper limit (UL) sebesar 5,197. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu 

dengan usia berisiko tinggi memiliki risiko 2,084 kali lebih besar untuk mengalami 

kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu dengan usia risiko rendah. Nilai 

lower limit dan upper limit mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 95%, 

sehingga nilai 2,084 dianggap tidak bermakna secara statistik atau usia ibu bukan 

merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. 
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b. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas 
 

Tabel 4.3 Risiko Kejadian Persainan Prematur Berdasarkan Paritas di RSUD 

Haji Makassar Tahun 2021 

Paritas    Kasus Kontrol Total p- 
value 

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

29 60,4 19 39,6 48 50     

Risiko 
Rendah 

19 39,6 29 60,9 48     50     0,066 2,330 1,028 5,279 

Total 48 100,0 48 100,0 96 100,0     

Sumber : Data Sekunder 

 

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa paritas yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi 

pada kelompok kasus yang berjumlah 29 orang (60,4%) dibandingkan dengan 

kelompok kontrol berjumlah 19 (39,6. Berdasarkan hasil analisis diperoleh Odds 

Ratio (OR) sebesar 2,330 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 1,028 dan 

upper limit (UL) sebesar 5,279.  Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan paritas 

yang berisiko tinggi memiliki risiko 2,330 kali mengalami kejadian persalinan 

prematur dibandingkan ibu dengan paritas risiko rendah. Nilai Lower limit dan 

Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,028-5,379) dengan p 

0,066>0,05 sehingga nilai 2,330 dianggap tidak bermakna secara statistik atau 

paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur.  
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c. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak kehamilan 
 

Tabel 4.4 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak 

Kehamilan di RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

Jarak 
Kehamilan  

  Kasus Kontrol Total p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

25 52,1 30 62,5 55    57,3     

Risiko 
Rendah 

23 47,9 18 37,5 41    42,7     0,409  0,625     0,289  1,471 

Total 48   100,0 48    100,0 96    100,0     

Sumber : Data Sekunder 

 

 Tabel 4.4 menjelaskan bahwa jarak kehamilan yang berisiko tinggi lebih 

banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 30 orang (62,5%) 

dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 25 (52,1%). Berdasarkan 

hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 0,625 pada CI 95% dengan 

lower limit (LL) sebesar 0,289 dan upper limit (UL) sebesar 1,471.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan yang berisiko tinggi merupakan 

faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur tetapi risiko ini tidak 

memiliki kebermaknaan. 
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d. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi 
 

Tabel 4.5 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi di 

RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

Status Gizi   Kasus Kontrol Total p- 
value 

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

10 20,8 17 35,4 27 28,1     

Risiko 
Rendah 

38 79,2 31 64,6 69     71,9    0,173  0,480     0,192  1,197 

Total 48  100,0 48   100,0 96   100,0     

Sumber : Data Primer dan Sekunder 

 

 Tabel 4.5 menjelaskan bahwa status gizi yang berisiko tinggi lebih banyak 

terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 17 orang (35,4%) dibandingkan 

dengan kelompok kasus yang berjumlah 10 orang (20,8%). Dari hasil analisis 

diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 0,480 pada CI 95% dengan lower limit 

(LL) sebesar 0,192 dan upper limit (UL) sebesar 1,197.  Jadi dapat disimpulkan 

bahwa ibu dengan status gizi yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif 

mengalami kejadian persalinan prematur tetapi risiko ini tidak mempunyai 

kebermaknaan.  
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e. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia 
 

Tabel 4.6 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia di 

RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

Anemia   Kasus Kontrol Total p- 
value 

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

31 64,6 22 45,8 53 55,2     

Risiko 
Rendah 

17 35,4 26 54,2 43     44,8    0,101  2,155     0,949  4,893 

Total 48 100,0 48 100,0 96 100,0     

Sumber : Data Primer dan Sekunder 

 

 Tabel 4.6 menjelaskan bahwa anemia lebih banyak terjadi pada kelompok 

kasus yang berjumlah 31 orang (64,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol 

yang berjumlah 22orang (45,8%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 2,155 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,949 dan 

upper limit (UL) sebesar 4,893. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia 

memiliki risiko 2,155 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan 

ibu yang tidak mengalami anemia. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan 

tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 0,949-4,893) mencakup angka satu sehingga 

nilai 2,155 dianggap tidak bermakna secara statistik atau anemia bukan merupakan 

faktor risiko kejadian persalinan prematur. 
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f. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini 
 

Tabel 4.7 Risiko Kejadian Persalinan prematur Berdasarkan Kejadian 

Ketuban Pecah Dini di RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

KPD   Kasus Kontrol Total p- 
value 

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

23 47,9 12 25 35 36,5     

Risiko 
Rendah 

25 52,1 36 75 61     63,5     0,034 2,760     1,163  6,552 

Total 48 100,0 48  100,0 96 100,0     

Sumber : Data Sekunder 

 

 Tabel 4.7 menjelaskan bahwa ketuban pecah dini lebih banyak terjadi pada 

kelompok kasus yang berjumlah 23 orang (47,9%) dibandingkan dengan kelompok 

kontrol yang berjumlah 12 orang (25%). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai 

Odds Ratio (OR) sebesar 2,760 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 

1,163 dan upper limit (UL) sebesar 6,552. Nilai OR 2,760 yang berarti ketuban 

pecah dini merupakan faktor risiko terhadap kejadian persalinan prematur. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa ibu dengan KPD memiliki risiko 2,760 kali mengalami 

kejadian persalinan prematur. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat 

kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,163-6,552) tidak mencakup angka satu sehingga 

nilai 2,155 dianggap bermakna secara statistik atau KPD merupakan faktor risiko 

kejadian persalinan prematur. 
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g. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus 
 

Tabel 4.8 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat 

Abortus di RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

Riwayat  
Abortus 

  Kasus Kontrol Total p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

4 8,3 8 16,7 12 12,5     

Risiko 
Rendah 

44 91,7 40 83,3 84     87,5   0,355   0,455     0,127  1,626 

Total 48 100,0 48  100,0 96 100,0     

Sumber : Data Sekunder 

 

 Tabel 4.8 menjelaskan bahwa riwayat abortus yang berisiko tinggi lebih 

banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 4 orang (16,7%) 

dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 4 orang (8,3%). 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 0,455 pada CI 

95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,127 dan upper limit (UL) sebesar 1,626. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat abortus merupakan faktor 

protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini tidak mempunyai 

kebermaknaan.  
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h. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tabel 4.9 Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan di RSUD Haji Makassar Tahun 2021 

Tingkat 
Pendidikan 

  Kasus Kontrol Total p- 
value 

OR   CI 95%  

 n % n % n %  Lower Upper 
Risiko 
Tinggi 

24 50 25 52,1 49 51     

Risiko 
Rendah 

24 50 23 47,9 47     49     1,000 0,920     0,413  2,049 

Total 48 100,0 48  100,0 96 100,0     

 

 Tabel 4.9 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang berisiko tinggi lebih 

banyak terjadi pada kelompok kontrol yang berjumlah 25 orang (52,1%) 

dibandingkan dengan kelompok kasus yang berjumlah 24 orang (50%). 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 0,920 pada CI 

95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,413 dan upper limit (UL) sebesar 2,049. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang berisiko tinggi 

merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko ini 

tidak mempunyai kebermaknaan.  
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3. Analisis Multivariat 
 

Analisis multivariat 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 Berganda 

Logistik 

Variabel yang diduga merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur 

akan dijadikan calon uji multivariat. 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 table hasil uji bivariat dari 

masing-masing variabel independen yang diikutkan dalam analisis multivariat. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang Diikutkan Dalam 

Analisis Multivariat 

Variabel OR CI 95% P-value Keterangan 

LL UL 

Usia 2,084 0,836 5,197 0,173 Diikutkan 

Paritas 2,330 1,028 5,279 0,066 Diikutkan 

Jarak Kehamilan 0,625 0,289 1,471 0,409 Tidak Diikutkan 

Status Gizi 0,480 0,192 1,197 0,173 Diikutkan 

Anemia 2,155 0,949 4,893 0,101 Diikutkan 

KPD 2,760 1,163 6,552 0,034 Diikutkan 

Riwayat Abortus 0,455 0,127 1,626 0,355 Tidak Diikutkan 

Tingkat Pendidikan 0,920 0,413 2,049 1,000 Tidak Diikutkan 

    Sumber : Data Primer dan Sekunder 
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Berdasarkan table 4.10 menjelaskan bahwa dari 8 variabel yang diteliti 

terdapat 5 variabel yang memiliki nilai p < 0,25 sehingga diikutkan dalam uji 

regresi berganda logistic yaitu variabel usia, paritas, status gizi, anemia, dan 

ketuban pecah dini (KPD). Sedangkan untuk variabel yang tidak memiliki 

nilai p < 0,25 tidak diikutkan dalam uji tersebut. 

 

b. Hasil Analisis Multivariat 

Tabel 4.11 Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik Faktor Yang 

Paling Mempengaruhi Kejadian Prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 

2021 

Variabel P OR CI 95% 

Usia 0,172 2,020 0,736-5,542 

Paritas 0,085 2,226 0,895-5,537 

Status Gizi 0,052 0,356 0,125-1,010 

Anemia 0,080 2,269 0,907-5,674 

KPD 0,012 3,322 1,302-8,477 

 

Tabel 4.11 menjelaskan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji 

regresi logistik yang menunjukkan bahwa 5 variabel yang diikutkan dalam uji 

regresi berganda logistik didapatkan hasil bahwa  nilai variabel dengan nilai p < 

0,25 yaitu variabel usia, paritas,status gizi, anemia, dan KPD. Oleh karena 

semua variabel memiliki nilai p<0,25 maka untuk faktor risiko dengan nilai 

terbesar yaitu variabel KPD dengan nilai p 0,012 < 0,25 dengan nilai OR 3,322 

(CI 95% = 1,302 – 8,477).  
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B. Pembahasan 
 

Persalinan prematur adalah persalinan yang terjadi pada usia kehamilan <37 minggu 

yang dihitung pada hari pertama haid terakhir (WHO, 2010). Faktor risiko persalinan 

prematur yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu usia, paritas, jarak kehamilan, status 

gizi, anemia, ketuban pecah dini, riwayat abortus, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan 

hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data kemudian dijabarkan pembahasan 

dari masing-masing faktor risiko. Adapun pembahasan dari faktor risiko persalinan 

prematur tersebut sebagai berikut :  

 

1. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Usia Ibu  
 

Usia pada penelitian ini adalah usia ibu pada saat kehamilan terakhir. Dari 

hasil analisis diperoleh Odds Ratio (OR) sebesar 2,084 pada CI 95% dengan lower 

limit (LL) sebesar 0,836 dan upper limit (UL) sebesar 5,197. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa ibu dengan usia berisiko tinggi memiliki risiko 2,084 kali lebih besar untuk 

mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu dengan usia risiko rendah. 

Nilai lower limit dan upper limit mencakup angka satu dengan tingkat kepercayaan 

95%, sehingga nilai 2,084 dianggap tidak bermakna secara statistik atau usia ibu 

bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 

(2013) di RSUD. DR. Moewardi Surakarta dengan jumlah sampel 126 yang terdiri 

dari 63 sampel dan 63 kontrol yang menyatakan bahwa usia bukan merupakan faktor 

risiko dari persalinan prematur dengan nilai p 0,44.  Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroline dan Widiastuti (2019) di Rumah 

Sakit Muhammadiyah Taman Puring Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan jumlah 

sampel penelitian yaitu 60 sampel dengan 30 sampel kasus dan 30 sampel kontrol 
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yang menyatakan bahwa usia ibu merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

persalinan prematur dengan nilai OR 9,036 untuk melahirkan prematur dibandingkan 

dengan usia ibu yang berisiko rendah.  

Berdasarkan teori, usia merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. 

Hal ini disebabkan pada usia < 20 tahun keadaan organ reproduksi belum siap untuk 

kehamilan. Selain itu ibu hamil dengan usia <20 tahun memiliki peredaran darah 

menuju serviks dan uterus yang belum sempurna sehingga menyebabkan pemberian 

nutrisi yang tidak adekuat ke janin. Demikian pula peredaran darah yang kurang pada 

saluran genital yang dapat menyebabkan peningkatan terjadinya infeksi sehingga 

dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Sedangkan wanita yang berusia 

>35 tahun mulai mengalami proses penuaan sehingga terjadi regresi atau kemunduran 

fungsi alat reproduksi yang akan berpengaruh pada penerimaan kehamilan dan proses 

melahirkan. Usia 20-35 tahun adalah usia reproduktif. Keadaan ini berkaitan dengan 

proses pematangan organ reproduksi serta kesiapan mental seorang ibu. Akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan pada usia tersebut tidak rentan terjadi persalinan 

prematur yang bisa disebabkan oleh ibu pada saat hamil dalam keadaan stress fisik 

dan mental sehingga dapat menyebabkan terjadinya persalinan sebelum waktunya 

(Prawirohardjo, 2010).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia tidak bermakna secara signifikan 

terhadap persalinan prematur sehingga usia bukan merupakan faktor risiko kejadian 

persalinan prematur. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi jika ibu yang memiliki 

umur berisiko untuk mengalami persalinan prematur sudah melakukan pemeriksaan 

rutin ke dokter kandungan dan melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya 

persalinan prematur. Selain itu, hal ini dapat dipengaruhi oleh proses pengambilan 

sampel yaitu dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam hal ini 
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sampel yang diambil yaitu sesuai kriteria yang diinginkan oleh peneliti sehingga jika 

terdapat ibu dengan usia berisiko tinggi tetapi pada ibu tersebut tidak memenuhi 

kriteria inklusi dan eksluasi maka data tersebut tidak diambil.  

 

2. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Paritas 
 

 Paritas yaitu jumlah persalinan yang pernah dialami ibu tanpa memperhatikan 

hasil persalinan tersebut hidup atau meninggal Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

Odds Ratio (OR) sebesar 2,330 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 1,028 

dan upper limit (UL) sebesar 5,279.  Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan paritas 

yang berisiko tinggi memiliki risiko 2,330 kali mengalami kejadian persalinan 

prematur dibandingkan ibu dengan paritas risiko rendah. Nilai Lower limit dan Upper 

limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,028-5,379) dengan p 0,066>0,05 

sehingga nilai 2,330 dianggap tidak bermakna secara statistik atau paritas bukan 

merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Suspimantari (2014) di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan jumlah sampel 82 yang terdiri dari 41 sampel 

kasus dan 41 sampel kontrol yang menyatakan bahwa paritas bukan merupakan faktor 

risiko kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 1,000  (CI 95% = 0,323-3,552) 

yang artinya nilai tersebut mencakup angka satu sehingga paritas ibu tidak bermakna 

secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Maita (2012) di 

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dengan jumlah sampel 490 terdiri dari 245 sampel 

kasus dan 245 sampel kontrol yang menyatakan bahwa paritas merupakan faktor 

risiko terhadap kejadian persalinan prematur  dengan nilai OR 1,6 dengan lower limit 

1,14 dan upper limit 2,34 yang menunjukkan hasilnya bermakna secara signifikan.  
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Paritas dapat menjadi faktor risiko kejadian persalinan prematur. Hal ini 

disebabkan risiko kesehatan ibu dan anak meningkat pada persalinan pertama, 

keempat dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena kehamilan dan persalinan pertama 

meningkatkan risiko kesehatan yang timbul karena ibu belum pernah mengalami 

kehamilan sebelumnya, selain itu jalan lahir baru akan dicoba dilalui janin. 

Sebaliknya jika terlalu sering melahirkan rahim akan menjadi semakin lemah karena 

jaringan parut uterus akibat kehamilan berulang. Jaringan parut ini menyebabkan 

tidak adekuatnya persediaan darah ke plasenta sehingga plasenta tidak mendapat 

aliran darah yang cukup untuk menyalurkan nutrisi ke janin akibatnya pertumbuhan 

janin terganggu. Hal tersebut akan meningkatkan risiko terjadinya persalinan 

prematur (Prawirohardjo,2010). 

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menjadi tidak bermakna dimungkinkan 

karena adanya faktor lain seperti ibu yang sudah mempersiapkan kehamilannya yaitu 

dengan mematuhi ANC sehingga paritas tidak mempengaruhi kejadian persalinan 

prematur serta aktor kecemasan, stress, pekerjaan ibu, perilaku ibu, ataupun kondisi 

sosioekonomi, Adapun hal lain yang dapat menyebabkan tidak adanya kebermaknaan 

dalam hasil penelitian ini yaitu dalam jumlah sampel ibu yang sama dalam hal risiko 

tinggi dan risiko rendah sehingga dapat mempengaruhi hasil uji analisis yang 

dilakukan.  

 

3. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Jarak Kehamilan 
 

  Jarak kehamilan dalam penelitian ini yaitu jarak antara persalinan sebelumnya 

dengan kehamilan ibu saat ini. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio 

(OR) sebesar 0,625 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,289 dan upper 

limit (UL) sebesar 1,471.  Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan 
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yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan 

prematur tetapi risiko ini tidak memiliki kebermaknaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Purnamasari (2017) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan jumlah sampel 300 

terdiri dari 100 sampel kasus dan 200 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa jarak 

kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kejadian persalinan prematur  dengan 

nilai OR 2,4 (CI 95% : 1,1-5,1) nilai batas bawah dan batas atas tidak mencakup 

angka satu sehingga risiko yang ditimbulkan dinyatakan bermakna. Hasil penelitian 

ini juga searah dengan penelitian oleh Hidayati (2016) di RSUD Dr. Soetomo 

Surabaya dengan jumlah sampel 96  responden  yang terdiri dari 48 sampel kasus dan 

48 sampel kontrol menjelaskan bahwa jarak kehamilan yang berisiko menimbulkan 

persalinan prematur 20,1 kali lebih besar dibandingkan jarak kehamilan yang tidak 

berisiko.  

Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan ibu dan janin. WHO 

merekomendasikan interval waktu minimal yaitu 24 bulan agar tubuh dapat pulih 

setelah melewati proses kelahiran serta jarak kehamilan yang lebih lama akan 

memberikan kesempatan pada ibu untuk memperbaiki gizi dan kesehatan nya. Jarak 

antar kehamilan yang terlalu dekat pada saat itu rahim dan kesehatan ibu belum pulih 

dengan baik yang akan membawa dampak pada kesehatan dan gizi ibu sehingga dapat 

meningkatkan risiko persalinan prematur. Sebaliknya jika jarak kehamilan terlalu 

panjang membuat organ reproduksi membutuhkan proses adaptasi terhadap kehamilan 

sama seperti kehamilan pertama (Wijayanegara, dkk. 2009). 

Pada penelitian ini jarak kehamilan merupakan faktor protektif terhadap 

kejadian persalinan prematur. Faktor ptotektif merupakan faktor pelindung yaitu jarak 

kehamilan yang berisiko tinggi dapat membuat ibu mencegah terjadinya kejadian 
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persalinan prematur dalam hal ini ibu akan melakukan tindakan pencegahan untuk 

tidak hamil dalam waktu terlalu dekat yaitu ≤ 2 tahun dan >5 tahun. Tindakan 

pencegahan yang dilakukan seperti penggunaan kontrasepsi selama 18 bulan setelah 

kelahiran, hasilnya cakupan kontrasepsi pasca persalinan bersifat protektif terhadap 

persalinan prematur. Selain itu, hal yang dapat membuat paritas tidak bermakna 

signifikan terhadap kejadian persalianan prematur yaitu pada sampel ibu dengan 

kehamilan tunggal yang dimasukkan dalam kriteria risiko rendah sehingga 

mempengaruhi hasil uji spss.  

 

4. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Status Gizi 
 

Status gizi dalam penelitian ini yaitu status gizi ibu sebelum kehamilan 

ditentukan berdasarkan IMT yang dihitung dengan cara membagi berat badan (kg) 

dengan tinggi badan (m2).  Dari hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

0,480 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,192 dan upper limit (UL) 

sebesar 1,197.  Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan status gizi yang berisiko 

tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan risiko 

ini tidak mempunyai kebermaknaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Stylianou, et al (2018) di 

Cyprus menjelaskan bahwa nilai OR 0,96 (CI 95% = 0,92-1,01) hal ini menjelaskan 

bahwa status gizi merupakan faktor protektif terjadinya persalinan prematur. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Koniyo, dkk (2016) di RSUD 

Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan total sampel 192 responden yang 

terdiri dari 96 sampel kasus dan 96 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa ibu 

dengan status gizi yang berisiko tinggi memberikan 4,4 kali secara signifikan terhadap 

kelahiran prematur. 
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Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat 

gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal yaitu berat badan 

yang sesuai untuk tinggi badannya dikenal dengan Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT 

normal bagi orang dewasa adalah 18,5-25,0 kg/m2. Berat badan di bawah batas 

minimum dinyatakan sebagai underweight dan berat badan di atas batas maksimum 

dinyatakan sebagai overweight. Indeks Masa Tubuh (IMT) pada ibu sebelum hamil 

merupakan cerminan status gizi sebelum hamil. Status gizi ibu hamil akan 

menentukan status kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Status gizi ibu sebelum hamil 

menandakan cadangan energy yang akan digunakan untuk masa kehamilan. Asupan 

gizi yang tidak cukup saat masa implantasi embrio dapat berakibat fatal bagi 

perkembangan janin di trimester selanjutnya. Sebelum dan saat hamil, ibu 

membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk mempersiapkan dan menunjang 

pertumbuhan serta perkembangan janin, sehingga jika ibu mengalami kekurangan gizi 

maka asupan gizi yang diberikan untuk janin juga akan sulit untuk terpenuhi, 

akibatnya terjadi hambatan pertumbuhan janin dan berat bayi lahir yang rendah. 

Sedangkan Obesitas sebelum kehamilan dapat memberikan dampak merugikan bagi 

ibu dan bayi seperti diabetes gestasional, preeklampsia, operasi sesar darurat, 

perdarahan postpartum, infeksi, kelahiran prematur, besar untuk usia kehamilan 

(LGA), dan kematian janin dalam rahim. Saat ibu  hamil  terjadi  peningkatan  

metabolisme  energi  zat  gizi.  Peningkatan energi  dan  zat  gizi  diperlukan  untuk  

pertumbuhan  dan  perkembangan  janin (Herman.S & Joewono, 2020). 

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan status gizi merupakan faktor protektif 

terjadinya persalinan prematur. Menurut peneliti, hal ini dapat disebabkan bahwa ibu 

telah memiliki kesiapan untuk mencegah terjadinya persalinan prematur yaitu dengan 

menjaga status gizi agar dapat mencapai nilai IMT yang normal. Selain itu, hal ini 
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dapat dipengaruhi oleh data penelitian yaitu jika data di rekam medik tidak lengkap 

maka peneliti menanyakan kepada responden terkait berat badan dan tinggi badan 

sehingga hal tersebut dapat menjadi bias dalam penelitian ini.  

 

5. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Anemia 
 

 Anemia dalam penelitian ini yaitu konsentrasi hemoglobin dalam darah ibu 

dengan nilai <11 gr %. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) 

sebesar 2,155 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,949 dan upper limit 

(UL) sebesar 4,893. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 

2,155 kali mengalami kejadian persalinan prematur dibandingkan ibu yang tidak 

mengalami anemia. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 

% (CI 95% = 0,949-4,893) mencakup angka satu sehingga nilai 2,155 dianggap tidak 

bermakna secara statistik atau anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian 

persalinan prematur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Paembonan, dkk (2014) di 

RSIA Siti Fatimah Kota Makassar dengan jumlah sampel 274 yang terdiri dari 137 

sampel kasus dan 137 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa berdasarkan 

perhitungan odds ratio (OR) yaitu 2,359 dengan nilai (CI 95% : 0,786-7,077). Hal ini 

berarti anemia tidak bermaknaa terhadap kejadian persalinan prematur sehingga 

bukan merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian oleh Purnamasari (2017) di RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo dengan jumlah sampel 300 terdiri dari 100 sampel kasus dan 200 

sampel kontrol yang menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio 

(OR) sebesar 3.622 pada (Cl 95% : 1,772-7,406) sehingga anemia merupakan faktor 

risiko terjadinya persalinan prematur.  
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Anemia yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan kadar Hb dalam darah yang 

lebih rendah dari normal. Fungsi dari Hb yaitu untuk mengantarkan oksigen ke 

jaringan dan mengembalikan CO2 ke paru-paru untuk dieliminasi dari tubuh. Setiap 

kekurangan fungsi Hb atau penurunan kadar sel darah merah maka dapat 

menyebabkan anemia. Selama kehamilan total jumlah plasma dan jumlah sel darah 

merah akan meningkat dari kebutuhan awal. Namun peningkatan volume plasma 

lebih besar dibandingkan peningkatan massa sel darah merah sehingga menyebabkan 

penurunan konsentrasi Hb yang akan mempengaruhi kadar O2 yang masuk ke 

jaringan. Keadaan ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan yang kemudian akan 

memproduksi kortisol dan prostaglandin sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

persalinan prematur pada ibu dengan anemia (Saifuddin, 2010). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anemia bukan merupakan faktor 

risiko kejadian persalinan prematur. Menurut peneliti hal ini dapat terjadi karena ibu 

telah melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya anemia seperti melakukan 

ANC secara rutin. Adapun hal lain yang mempengaruhi ketidakbermaknaan hasil 

penelitian yaitu dalam proses pengambilan data jika pada berkas rekam medik tidak 

terdapat hasil lab maka peneliti akan bertanya kepada responden sehingga hal ini 

dapat mempengaruhi hasil penelitian yang akan dimasukkan dalam uji statistik. 

 

6. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Kejadian Ketuban Pecah Dini 
 

 Ketuban pecah dini dalam penelitian ini yaitu pecahnya selaput ketuban 

sebelum persalinan dengan usia kehamilan <37 minggu. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 2,760 pada CI 95% dengan lower limit (LL) 

sebesar 1,163 dan upper limit (UL) sebesar 6,552. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu 

dengan KPD memiliki risiko 2,760 kali mengalami kejadian persalinan prematur. 
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Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95 % (CI 95% = 1,163-

6,552) tidak mencakup angka satu sehingga nilai 2,155 dianggap bermakna secara 

statistik atau KPD merupakan faktor risiko kejadian persalinan prematur. 

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian oleh Purnamasari (2017) di 

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar dengan jumlah sampel 300 terdiri 

dari 100 sampel kasus dan 200 sampel kontrol yang menjelaskan bahwa hasil analisis 

diperoleh nilai OR 4,168 pada (CI 95% : 1,76-9,82). Ibu yang mengalami ketuban 

pecah dini berisiko 4.168 kali lebih besar mengalami persalinan prematur 

dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini. Nilai batas 

bawah dan batas atas tidak mencakup angka satu, oleh karena itu maka risiko yang 

ditimbulkan dinyatakan bermakna. sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ibu yang 

mengalami KPD memiliki risiko yang bermakna terhadap kejadian persalinan 

prematur dan memiliki risiko untuk melahirkan dengan persalinan prematur sebanyak 

4.168 kali. Begitu juga dengan penelitian oleh Hanifah (2017) di RSUD Wonosari 

dengan jumlah sampel 486 reponden yang menjelaskan bahwa KPD merupakan faktor 

risiko kejadian persalinan prematur dengan nilai OR 1,753 pada (CI 95% ; 1,119-

2,74)6 yang berarti ibu dengan KPD berisiko 1,7 kali mengalami kejadian persalinan 

prematur.  

Menurut peneliti, KPD menyebabkan terjadinya persalinan preterm hal ini 

disebabkan fungsi air ketuban adalah sebagai pelindung bayi selama dalam 

kandungan, jika ketuban sudah pecah maka dapat mengakibatkan komplikasi infeksi 

pada ibu dan bayi yang dapat menyebabkan persalinan preterm. Ketuban pecah dalam 

persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. 

Selaput ketuban pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang 

menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh. Pecahnya selaput ketuban berhubungan 
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dengan terjadinya perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks 

ekstraseluler amnion, korion, dan apoptosis membrane janin. Membran janin dan 

desidua bereaksi terhadap stimulti seperti infeksi dan peregangan selaput ketuban 

dengan memproduksi mediayot yaitu prostaglandin, sitokin, dan protein hormone 

sehingga dapat mencetus terjadinya persalinan prematur. Ketuban pecah dini (KPD) 

pada persalinan preterm disebabkan oleh faktor eksternal, seperti infeksi yang 

menjalar dari vagina. Wanita dengan infeksi intrauterin akan melahirkan lebih awal 

dibandingkan pada wanita yang tidak memiliki infeksi intrauterin.  Apabila hal ini 

dihubungkan dengan proses patogenik yang dapat menimbulkan persalinan preterm, 

maka infeksi mikroorganisme akan memproduksi sitokin proinflamasi yang akan 

merangsang diproduksinya prostaglandin sehingga memicu persalinan lebih awal 

(Cunningham : 2006). 

 

7. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Riwayat Abortus 
 

 Riwayat abortus dalam penelitian ini yaitu riwayat keguguran atau terminasi 

kehamilan pada trimester pertama. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds 

Ratio (OR) sebesar 0,455 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,127 dan 

upper limit (UL) sebesar 1,626. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan riwayat 

abortus merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur dan 

risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Herdiman & Irwinda (2021) 

di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusomo menjelaskan bahwa hasil analisis OR diperoleh 

nilai 0,835 pada (CI 95% ; 0,554-1,258) berarti riwayat abortus merupakan faktor 

protektif terjadinya persalinan prematur. Hal ini disebabkan karena ibu yang pernah 
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mengalami abortus pada kehamilan sebelumnya menjadi lebih memperhatikan 

kesehatannya selama kehamilan.  

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Sitio, dkk (2019) di 

RSUD Wonosari menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai OR 4,752 pada (CI 

95% : 1,946-9,11,605) oleh karena itu riwayat abortus merupakan faktor risiko 

terjadinya persalinan prematur. Ibu yang memiliki riwayat abortus berisiko 4,752 kali 

lebih besar mengalami persalinan prematur dibandingkan dengan ibu yang tidak 

memiliki riwayat abortus.  

Ibu dengan riwayat abortus mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk 

terjadinya persalinan prematur, abortus berulang dan berat badan lahir 

rendah (BBLR). Hal ini disebabkan oleh dinding rahim merupakan tempat 

melekatnya plasenta, salah satu fungsi dari plasenta adalah tempat untuk 

melekatnya hormon – hormon (korionik gonadotropin, esterogen dan 

progresteron) jika plasenta tidak bekerja dengan baik,maka pembuatan 

hormon akan terganggu, jika kadar progresteron menurun akan memicu 

kontraksi dan dapat mengalami kejadian persalinan prematur. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa riwayat abortus merupakan faktor protektif dari 

kejadian persalinan prematur. Menurut peneliti, hal ini bisa dipengaruhi oleh 

sikap ibu dalam mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya abortus 
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seperti pemeriksaan antenatal rutin dan teratur untuk memantau kondisi 

kehamilan.  

8. Risiko Kejadian Persalinan Prematur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini yaitu  pendidikan yang terakhir 

ditempuh oleh ibu. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Odds Ratio (OR) sebesar 

0,920 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 0,413 dan upper limit (UL) 

sebesar 2,049. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan yang 

berisiko tinggi merupakan faktor protektif mengalami kejadian persalinan prematur 

dan risiko ini tidak mempunyai kebermaknaan.  

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian oleh Trisa, dkk (2019) di RSUP 

Mohammad Hoesin Palembang dengan jumlah sampel 505 responden yang 

menjelaskan bahwa hasil analisis diperoleh nilai OR 1,226 pada (CI 95 % ; 0,992-

1,516). Hal ini tidak sejalan dengan peelitian oleh Eliza, dkk (2017) di RSUD 

Dr.Abdul Moeloek dengan jumlah sampel kasus 62 dan sampel kontrol 62 yang 

menjelaskan bahwa Dari hasil analisis diperoleh nilai OR sebesar 2,748 (95% CI: 

1,316-5,737) yang artinya ibu hamil dengan tingkat pendidikan rendah berisiko 2,748 

kali lebih tinggi untuk mengalami persalinan preterm dibandingkan dengan ibu hamil 

dengan dengan tingkat pendidikan tinggi.  

Tingkat pendidikan ada kaitannya dengan luasnya wawasan yang dimiliki oleh 

seorang ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka wawasan yang dimiliki ibu akan 

semakin tinggi sehingga memiliki pola pikir yang terbuka untuk menerima 

pengetahuan baru yang dianggap bermanfaat dalam masa kehamilannya. Pendidikan 

yang tinggi, ibu akan dapat memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk 

menjaga kehamilannya antara lain pentingnya pemeriksaan kehamilan untuk 
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memproteksi dini dan mendapat intervensi yang tepat sejak awal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor protektif terhadap 

kejadian persalinan prematur. Faktor protektif merupakan faktor pelindung yaitu 

semakin rendah tingkat pendidikan seorang ibu maka semakin mencegah terjadinya 

kejadian persalinan prematur. Hal ini bisa saja terjadi karena pengetahuan ibu tidak 

hanya berpacu pada tingkat akademiknya akan tetapi dengan kemajuan zaman semua 

akses informasi baik itu mengenai kehamilan dapat terakses dengan mudah di internet 

serta peran bidan juga ikut serta dalam memberikan KIE pada ibu hamil. 

 

 

9. Hasil Analisis Uji Multivariat 

Berdasarkan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik 

yang menunjukkan bahwa 5 variabel yang diikutkan dalam uji regresi berganda 

logistik didapatkan hasil bahwa  nilai variabel dengan nilai p < 0,25 yaitu variabel 

usia, paritas,status gizi, anemia, dan KPD. Oleh karena semua variabel memiliki nilai 

p<0,25 maka untuk faktor risiko dengan nilai terbesar yaitu variabel KPD dengan 

nilai p 0,012 < 0,25 dengan nilai OR 3,322 (CI 95% = 1,302 – 8,477).  

KPD yaitu keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan, bila 

ketuban pecah dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu maka disebut 

ketuban pecah dini pada kehamian prematur atau preterm premature rupture 

of membrane (PPROM) Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan faktor utama 

penyebab infeksi pada kehamilan. Berdasarkan hal tersebut dapat 
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diperkirakan infeksi intrauterin akibat KPD dapat menyebabkan persalinan 

prematur.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 
 

1. Penelitian ini mengambil data dari berkas rekam medik sehingga validitas data sangat 

bergantung    dengan validitas data yang terdapat dalam rekam medik.  

2. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik yang tidak lengkap datanya 

sehingga data tersebut dianggap sebagai missing cases dan tidak bisa diikutsertakan 

dalam penelitian.  

3. Data yang digunakan adalah data sekunder, Adapun penggunaan data primer 

dilakukan dengan cara menghubungi responden via online hal ini dikarenakan 

terbatasnya waktu penelitian, dan kondisi pandemic sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan pertemuan langsung dengan responden. 

4. Jumlah sampel penelitian yang kurang mencukupi karena banyaknya variabel 

yang diteliti sehingga mempengaruhi kemaknaan hasil pengolahan data. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis faktor risiko kejadian persalinan prematur 

di RSUD Haji Makassar Tahun 2021, maka diperoleh kesimpulan antara lain : 

1. Ibu dengan usia berisiko tinggi memiliki risiko 2,084 kali mengalami kejadian 

persalinan prematur dibandingkan dengan ibu dengan usia risiko rendah tetapi risiko ini 

tidak mempunyai kebermaknaan terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji 

Makassar Tahun 2021. 

2. Ibu dengan paritas yang berisiko tinggi memiliki risiko 2,330 kali mengalami kejadiaan 

persalinan prematur dibandingkan dengan paritas berisiko rendah dan risiko ini 

bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021. 

3. Jarak kehamilan merupakan faktor protektif sebesar 0,625 tetapi tidak bermakna 

terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021. 

4. Status gizi merupakan faktor protektif sebesar 0,480 tetapi tidak bermakna terhadap 

kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021. 

5. Ibu dengan status anemia memiliki risiko 2,155 kali mengalami kejadian persalinan 

prematur dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia tetapi risiko ini tidak 

bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021. 

6. Ibu yang mengalami ketuban pecah dini (KPD) memiliki risiko 2,760 mengalami 

persalinan prematur dibandingkan ibu yang tidak mengalami ketuban pecah dini (KPD) 

dan risiko ini bermakna terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar 

Tahun 2021. 

7. Riwayat abortus merupakan faktor protektif sebesar 0,455 tetapi tidak bermakna 

terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021. 
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8. Tingkat pendidikan merupakan faktor protektif sebesar 0,920 tetapi tidak bermakna 

terhadap kejadian persalinan prematur di RSUD Haji Makassar Tahun 2021. 

9. Faktor risiko yang paling berisiko terhadap kejadian persalinan prematur yaitu variabel 

ketuban pecah dini di RSUD Haji Makassar tahun 2021.  

 

B. Saran 
 

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variasi variabel sehingga dapat 

diperoleh gambaran secara keseluruhan sehingga data yang didapat dapat 

dimanfaatkan oleh instansi kesehatan dalam merencanakan penyusunan strategi dalam 

menurunkan angka kejadian persalinan prematur. 

2. Bagi petugas kesehatan agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat serta serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang lengkap sehingga 

memudahkan peneliti untuk meneliti suatu kasus. 

3. Bagi masyarakat terkhusus ibu hamil yang memiliki faktor risiko agar mampu 

mengenali faktor-faktor kejadian persalinan prematur sehingga dapat melakukan 

pencegahan sedini mungkin terhadap kejadian persalinan prematur. 
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LAMPIRAN 
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B. Lampiran II 
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C. Lampiran III 
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D. Lampiran IV 
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E. Lampiran V (Master Table) 
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F. Lampiran VI 

4. Analisis Univariat 
Usia * Kejadian persalinan Prematur 

 
Crosstab 

 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Usia Risiko Tinggi Count 17 10 27 

Expected Count 13.5 13.5 27.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

35.4% 20.8% 28.1% 

Risiko 
Rendah 

Count 31 38 69 

Expected Count 34.5 34.5 69.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

64.6% 79.2% 71.9% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Paritas * Kejadian persalinan Prematur 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Paritas Risiko Tinggi Count 29 19 48 

Expected Count 24.0 24.0 48.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

60.4% 39.6% 50.0% 

Risiko 
Rendah 

Count 19 29 48 

Expected Count 24.0 24.0 48.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

39.6% 60.4% 50.0% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Jarak Kehamilan * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Jarak 
Kehamilan 

Risiko Tinggi Count 25 27 52 

Expected Count 26.0 26.0 52.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

52.1% 56.3% 54.2% 

Risiko 
Rendah 

Count 23 21 44 

Expected Count 22.0 22.0 44.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

47.9% 43.8% 45.8% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 
 
Status Gizi * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Status 
Gizi 

Risiko Tinggi Count 10 17 27 

Expected Count 13.5 13.5 27.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

20.8% 35.4% 28.1% 

Risiko 
Rendah 

Count 38 31 69 

Expected Count 34.5 34.5 69.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

79.2% 64.6% 71.9% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Anemia * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Anemi
a 

Risiko Tinggi Count 31 22 53 

Expected Count 26.5 26.5 53.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

64.6% 45.8% 55.2% 

Risiko 
Rendah 

Count 17 26 43 

Expected Count 21.5 21.5 43.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

35.4% 54.2% 44.8% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
KPD * Kejadian persalinan Prematur 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

KPD Risiko Tinggi Count 23 12 35 

Expected Count 17.5 17.5 35.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

47.9% 25.0% 36.5% 

Risiko 
Rendah 

Count 25 36 61 

Expected Count 30.5 30.5 61.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

52.1% 75.0% 63.5% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Riwayat Abortus * Kejadian persalinan Prematur 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Riwayat 
Abortus 

Risiko Tinggi Count 4 8 12 

Expected Count 6.0 6.0 12.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

8.3% 16.7% 12.5% 

Risiko 
Rendah 

Count 44 40 84 

Expected Count 42.0 42.0 84.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

91.7% 83.3% 87.5% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
Tingkat Pendidikan * Kejadian persalinan Prematur 
 

Crosstab 

 

Kejadian persalinan Prematur 

Total 
Persalinan 
Prematur 

Persalinan 
Aterm 

Tingkat 
Pendidikan 

Risiko Tinggi Count 24 25 49 

Expected Count 24.5 24.5 49.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

50.0% 52.1% 51.0% 

Risiko 
Rendah 

Count 24 23 47 

Expected Count 23.5 23.5 47.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

50.0% 47.9% 49.0% 

Total Count 48 48 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Kejadian 
persalinan Prematur 

100.0% 100.0% 100.0% 
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5. Analisis Bivariat 

 
Usia * Kejadian persalinan Prematur 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.525a 1 .112   

Continuity Correctionb 1.855 1 .173   

Likelihood Ratio 2.547 1 .110   

Fisher's Exact Test    .173 .086 

Linear-by-Linear 
Association 

2.499 1 .114   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia 
(Risiko Tinggi / Risiko 
Rendah) 

2.084 .836 5.197 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

1.401 .949 2.069 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

.673 .393 1.149 

N of Valid Cases 96   
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Paritas * Kejadian persalinan Prematur 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.167a 1 .041   

Continuity Correctionb 3.375 1 .066   

Likelihood Ratio 4.197 1 .040   

Fisher's Exact Test    .066 .033 

Linear-by-Linear 
Association 

4.123 1 .042   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Paritas 
(Risiko Tinggi / Risiko 
Rendah) 

2.330 1.028 5.279 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

1.526 1.005 2.318 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

.655 .431 .995 

N of Valid Cases 96   
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Jarak Kehamilan * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .168a 1 .682   

Continuity Correctionb .042 1 .838   

Likelihood Ratio .168 1 .682   

Fisher's Exact Test    .838 .419 

Linear-by-Linear 
Association 

.166 1 .684   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Jarak 
Kehamilan (Risiko 
Tinggi / Risiko Rendah) 

.845 .378 1.888 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

.920 .617 1.371 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

1.088 .726 1.631 

N of Valid Cases 96   
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Status Gizi * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.525a 1 .112   

Continuity Correctionb 1.855 1 .173   

Likelihood Ratio 2.547 1 .110   

Fisher's Exact Test    .173 .086 

Linear-by-Linear 
Association 

2.499 1 .114 
  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Status 
Gizi (Risiko Tinggi / 
Risiko Rendah) 

.480 .192 1.197 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

.673 .393 1.149 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

1.401 .949 2.069 

N of Valid Cases 96   
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Anemia * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.412a 1 .065   

Continuity Correctionb 2.696 1 .101   

Likelihood Ratio 3.433 1 .064   

Fisher's Exact Test    .100 .050 

Linear-by-Linear 
Association 

3.376 1 .066 
  

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Anemia 
(Risiko Tinggi / Risiko 
Rendah) 

2.155 .949 4.893 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

1.479 .959 2.283 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

.687 .460 1.025 

N of Valid Cases 96   
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KPD * Kejadian persalinan Prematur 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.441a 1 .020   

Continuity Correctionb 4.496 1 .034   

Likelihood Ratio 5.511 1 .019   

Fisher's Exact Test    .033 .017 

Linear-by-Linear 
Association 

5.384 1 .020   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for KPD 
(Risiko Tinggi / Risiko 
Rendah) 

2.760 1.163 6.552 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

1.603 1.091 2.356 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

.581 .351 .962 

N of Valid Cases 96   
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Riwayat Abortus * Kejadian persalinan Prematur 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.524a 1 .217   

Continuity Correctionb .857 1 .355   

Likelihood Ratio 1.550 1 .213   

Fisher's Exact Test    .355 .178 

Linear-by-Linear 
Association 

1.508 1 .219   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Riwayat 
Abortus (Risiko Tinggi / 
Risiko Rendah) 

.455 .127 1.626 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

.636 .279 1.453 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

1.400 .885 2.215 

N of Valid Cases 96   
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Tingkat Pendidikan * Kejadian persalinan Prematur 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .042a 1 .838   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .042 1 .838   

Fisher's Exact Test    1.000 .500 

Linear-by-Linear 
Association 

.041 1 .839   

N of Valid Cases 96     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
 
 
 
 
 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 
Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Tingkat 
Pendidikan (Risiko 
Tinggi / Risiko Rendah) 

.920 .413 2.049 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Prematur 

.959 .643 1.431 

For cohort Kejadian 
persalinan Prematur = 
Persalinan Aterm 

1.043 .698 1.556 

N of Valid Cases 96   
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6. Analisis Multivariat 
 
 
Block 1: Method = Enter 
 
 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a Usia .703 .515 1.864 1 .172 2.020 .736 5.542 

Paritas .800 .465 2.961 1 .085 2.226 .895 5.537 

Status 
Gizi 

-1.033 .532 3.768 1 .052 .356 .125 1.010 

Anemia .819 .468 3.069 1 .080 2.269 .907 5.674 

KPD 1.201 .478 6.311 1 .012 3.322 1.302 8.477 

Constant -3.773 1.578 5.717 1 .017 .023   

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, Paritas, Status Gizi, Anemia, KPD. 
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G. Lampiran VII (Dokumentasi Penelitian) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 122 

 
Daftar Riwayat Hidup 

 
Data Pribadi 
 
Nama       : Isnada Rahim 
Tempat, Tanggal Lahir   : Parigi, 8 Juli 1999 
Alamat                  : Jalan Bangkala, BTP Blok F No. 147 
Agama       : Islam 
Nomor HP      : 0813 4377 3668 
E-mail       : isnadarahim578@gmail.com 
 
 
 
Riwayat Pendidikan 
 
1. SDN INPRES BINANGGA, PALU, SULAWESI TENGAH (2005–2009) 
2. SDN SIDOREJO, YOGYAKARTA (2009–2010) 
3. SMPN 2 KALASAN,YOGYAKARTA ( 2010–2012) 
4. SMPN 2 PALU, SULAWESI TENGAH (2012-2013) 
5. SMA AL-AZHAR MANDIRI PALU, SULAWESI TENGAH (2014-2017) 
6. UIN ALAUDDIN MAKASSAR, PRODI PENDIDIKAN DOKTER (2018) 

 
Riwayat Prestasi 
 
1. Juara 1 Storytelling tkt. Sekolah 
2. Finalis Math Challenge tkt. Provinsi Sulawesi Tengah 
3. 25 besar penulis cerpen terbaik tkt. Nasional by Kaifa Publishing 
4. Juara II LCTB (Lomba Cepat Tepat Biologi) tkt. Provinsi Sulawesi Tengah 

 
Riwayat Organisasi 
 
1. OSIS SMPN 2 KALASAN (Div. Kesenian dan Kebudayaan) 
2. RISMA (Remaja Islam Masjid) 
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Fisioterapi  
4. Anggota Divisi Hubungan Luar TBM An-Nafis 
5. Anggota Divisi Pendidikan dan Penelitan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran 

2020-2021 
6. Bendahara Alauddin Medical Research Club (AMRC) Periode 2020-2021 
7. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran 2021-2022 

 
Pengalaman Mengikuti Ekstrakurikuler dan Pelatihan 
 
1. Pramuka 
2. Gamelan 
3. Patroli Keamanan Sekolah 
4. Basic Islamc Leadership I dan II HMJ-Kedokteran UINAM 


