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ABSTRAK 

Nama : Rizka Amalia 
NIM : 70600116009 
Pembimbing I : dr. Azizah Nurdin, Sp.OG, M.Kes 
Pembimbing II : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed 
Judul Skripsi : Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil 

Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah 
Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar 

 
Penilaian status gizi dapat diketahui dengan metode antropometri dengan 

menilai beberapa parameter. Parameter antropometri yang umum diukur pada bayi 
baru lahir (BBL) antara lain adalah berat badan, panjang badan, lingkar kepala, 
dan lingkar dada. Ukuran kelahiran BBL dipengaruhi oleh status gizi ibu selama 
kehamilan. Status gizi ibu hamil dapat diketahui dengan mengukur lingkar lengan 
atas (LILA). Karena LILA relatif stabil selama kehamilan dan tidak terpengaruh 
oleh edema, LILA dapat mencerminkan status gizi sejak awal kehamilan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara LILA ibu hamil terhadap 
antropometri BBL di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda Kota Makassar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan 
rancangan cross sectional. Sebanyak 200 responden ibu hamil yang menjalani 
persalinan di RSIA Ananda Kota Makassar diambil dengan metode purposive 
sampling. Data penelitian bersumber dari data primer yaitu data demografi, LILA 
ibu hamil dan antropometri bayi yang meliputi berat badan, panjang badan, 
lingkar kepala, dan lingkar dada diukur segera setelah lahir. Analisis data 
menggunakan uji Chi-Square pada program komputer IBM SPSS 23.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LILA ibu hamil berhubungan 
bermakna dengan panjang badan (p = 0,000), lingkar kepala (p = 0,000), dan 
lingkar dada (p = 0,013), tetapi tidak ditemukan hubungan bermakna antara LILA 
ibu hamil dengan berat badan (p = 0,127) bayi baru lahir. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bahwa LILA ibu hamil berhubungan dengan panjang badan, 
lingkar kepala, dan lingkar dada bayi baru lahir, tetapi LILA ibu hamil tidak 
berhubungan dengan berat badan bayi baru lahir. 
Kata kunci :  LILA, antropometri, bayi baru lahir 
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ABSTRACT 

Nama : Rizka Amalia 
Student ID Number : 70600116009 
Supervisor I : dr. Azizah Nurdin, Sp.OG, M.Kes 
Supervisor II : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed 
Thesis Title : Relationship of Maternal Mid Upper Arm Circumference 

(MUAC) to Anthropometry of Newborn at Ananda Woman 
and Children Hospital in Makassar City 

 
Assessment of nutritional status can be determined through anthropometric 

methods by assessing several parameters. Anthropometric parameters commonly 
measured in newborns include body weight, body length, head circumference, and 
chest circumference. The newborn’s body dimensions are influenced by maternal 

nutritional status. The maternal nutritional status can be determined by measuring 
mid upper arm circumference (MUAC). Because MUAC is relatively stable 
during pregnancy and not affected by edema, MUAC can reflect nutritional status 
since early pregnancy. The aim of this study was to determine relationship 
between maternal MUAC and anthropometry of newborn at Ananda Women and 
Children Hospital Makassar.  

The method used in this study was analytic with cross sectional design. A 
total of 200 pregnant women underwent delivery at Ananda Women and Children 
Hospital Makassar were taken by purposive sampling method. The study data 
were sourced from primary data i.e. demographic data, maternal MUAC and 
newborn anthropometry which included weight, length, head circumference, and 
chest circumference that were measured immediately after birth. Data were 
analyzed using the Chi-Square test on the IBM SPSS 23.  

The results of this study showed a significant relationship between 
maternal MUAC with body length (p = 0,000), head circumference (p = 0,000), 
and chest circumference (p = 0,013) of newborns, but no significant relationship 
was found between maternal MUAC with body weight of newborns (p = 0.127). 
This study conclude that maternal MUAC is related to body length, head 
circumference, and chest circumference of newborns, but maternal MUAC is not 
related to body weight of newborns.  
Keywords : MUAC, anthropometry, newborn baby 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2030, dunia berkomitmen mencapai target Sustainable 

Development Goals atau SDG’s yang di antaranya memuat tujuan pembangunan 

di bidang kesehatan. Salah satu target yang ingin dicapai adalah peningkatan 

status  gizi ibu dan anak. Masalah kesehatan global di bidang gizi Kesehatan Ibu 

dan Anak (KIA) yang menjadi target perbaikan World Health Organization 

(WHO) dan juga United Nations Children's Fund (UNICEF) di antaranya adalah 

tingginya angka kejadian stunting, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), overweight, 

dan wasting (WHO, 2018). 

Data WHO menunjukkan angka yang memprihatinkan terkait kondisi gizi  

kesehatan ibu dan anak di seluruh dunia. Pada tahun 2016, jumlah anak penderita 

stunting sebesar 155 juta, dengan 56% berada di Asia. Kejadian BBLR pada Bayi 

Baru Lahir (BBL) atau neonatus pada periode 2005-2010 sebesar 15%. Pada 

tahun 2016, jumlah anak di bawah usia 5 tahun (balita) yang mengalami 

overweight (berat badan lebih) diperkirakan sebanyak 41 juta anak. Adapun balita 

yang dikategorikan wasting pada tahun 2016 sebesar 52 juta anak, dengan 69% di 

antaranya adalah anak yang berasal dari Asia (WHO, 2018). 

Di Indonesia sendiri, masalah gizi dan kesehatan ibu dan anak masih 

merupakan permasalahan kompleks. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 

tahun 2015, prevalensi Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 346 per 

100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 32 per 

1000 kelahiran hidup. Adapun prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada 

balita mencapai 19,5 % dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada 

anak baduta (bawah dua tahun) sebesar 32,9 %. Terkait kondisi kesehatan ibu, 
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Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi risiko Kekurangan Energi Kronis 

(KEK) pada wanita hamil sebesar 17,3%. Kisaran persentase tertinggi  risiko KEK 

ini ditemukan pada wanita hamil dalam rentang usia 15-34 tahun. Data tersebut 

menandakan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia khususnya ditinjau dari aspek 

gizi belum dalam keadaan baik (Kemenkes RI, 2018). 

Jumlah bayi lahir hidup di kota Makassar sepanjang tahun 2018 sebesar 

25.911 kelahiran hidup dengan 100% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di 

fasilitas layanan kesehatan. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda adalah 

salah satu rumah sakit ibu dan anak swasta di kota Makassar dengan jumlah 

persalinan yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 4.906 persalinan 

ditolong rumah sakit ini (Dinkes Kota Makassar, 2018). 

Tumbuh kembang seorang anak berlangsung sangat pesat pada periode 

seribu hari pertama kehidupan. Periode ini dimulai sejak konsepsi hingga anak 

berusia dua tahun. Status gizi ibu sejak konsepsi hingga melahirkan memengaruhi 

status gizi janin yang akan dilahirkan. Kerusakan yang timbul di periode ini 

bersifat irreversible atau tidak dapat dibenahi di fase kehidupan berikutnya serta 

memengaruhi kondisi kesehatan anak hingga usia dewasa (Herlina, 2018).  

Penilaian status gizi dapat diketahui dengan antropometri. Pengukuran 

antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan menilai 

beberapa parameter. Parameter disini merupakan ukuran tunggal dari tubuh 

manusia. Parameter antropometri yang dapat diukur antara lain berat badan, 

panjang/tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan lingkar dada 

(Harjatmo, 2017). 

Salah satu pengukuran status gizi ibu hamil yang lazim dilakukan adalah 

lingkar lengan atas (LILA). Dari LILA dapat diketahui adanya risiko menderita 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil atau wanita usia subur (WUS). 
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Ambang batas hasil pengukuran LILA WUS untuk menetapkan risiko KEK di 

Indonesia adalah 23,5 cm. Pengukuran status gizi dengan menggunakan lingkar 

lengan atas direkomendasikan pada beberapa penelitian karena dianggap praktis, 

efisien, dan memerlukan alat yang mudah diperoleh (Safaa, 2016). 

Wanita dengan status gizi rendah berisiko terhadap risiko anemia dalam 

kehamilan, hipertensi, keguguran dan kematian janin selama kehamilan, 

persalinan prematur dan kematian ibu. Untuk bayi baru lahir, gizi kurang dapat 

menyebabkan berat badan lahir rendah, retardasi pertumbuhan janin dalam rahim 

yang mungkin memiliki konsekuensi pada perkembangan bayi baru lahir, serta 

berefek buruk pada perkembangan sistem kekebalan tubuh bayi baru lahir (Safaa, 

2016).  Sedangkan wanita dengan status gizi berlebihan memiliki risiko tinggi 

terhadap berbagai komplikasi antenatal, intrapartum, postpartum dan neonatal 

seperti preeklampsia, persalinan prematur, induksi persalinan, seksio sesarea, 

perdarahan post partum, diabetes mellitus gestasional, hipertensi yang diinduksi 

kehamilan, dan anemia yang berkaitan dengan ibu. Sedangkan untuk neonatal 

adalah berupa mikrosomia, makrosomia, kecil atau besar untuk usia kehamilan, 

skor APGAR <7 yang rendah, masuk ke Neonatal Intensive Care Unit (NICU), 

retardasi pertumbuhan intrauterin, kematian perinatal, dan kematian perinatal 

(Pawalia, 2015). 

Dalam Al-Quran dijelaskan tentang kondisi seorang ibu hamil. Hal ini 

tertuang dalam QS. An-Nisa/4: 9 seperti yang tertulis di bawah ini. 

لهيْهِمَْ فهلْيهتقَىُا اَللّهَ افىُا عه افاً خه يََ ضِعه ةًَذُزِّ لْفهِِمَْ  كُىا مِهَْ خه لْيهخْشهَ الرَِيههَ لهىَْ تهسه  وه

دِيدًا لْيهقىُلىُا قهىْلًَ سه  وه

Terjemahnya:  
“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka 
meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka 
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khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”  

Ayat di atas menerangkan bahwa kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik 

dan kelemahan intelegensi anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. 

Di sini hukum Islam menjelaskan bahwa hendaknya orang tua merasa takut 

apabila meninggalkan atau menelantarkan keturunannya karena dapat mengancam 

kesejahteraan anak mereka. Yang termasuk kondisi meninggalkan keturunan 

dalam keadaan lemah ini adalah orang tua yang membiarkan anaknya tidak 

memperoleh nutrisi yang adekuat sesuai kebutuhannya sehingga tumbuh kembang 

optimal anak tidak tercapai. Para orang tua ini hendaklah bertanggung jawab 

terhadap anaknya, bahkan sejak anak masih berupa janin di dalam kandungan. 

Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah 

dan selalu berlindung dari hal-hal yang dimurkai Allah (Kemenag RI, 2015).  

Terdapat keterkaitan antara status gizi ibu dengan ukuran kelahiran bayi 

baru lahir. Penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti di India pada tahun 2015 

terhadap 216 ibu yang menjalani persalinan menunjukkan bahwa status gizi ibu 

ditinjau dari Indeks Massa Tubuh (IMT) memengaruhi parameter antropometri 

bayi baru lahir yang meliputi pertumbuhan berat, panjang badan, lingkar dada, 

dan lingkar kepala neonatus. Penelitian yang dilakukan oleh Putri di Aceh pada 

tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara LILA ibu hamil 

dengan berat badan lahir bayi. Penelitian yang menilai LILA ibu dalam kaitannya 

dengan berat ibu dan berat neonatal sudah cukup banyak, namun belum banyak 

data yang diketahui terkait hubungan LILA dengan parameter antropometrik bayi 

baru lahir seperti berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, 

dan lingkar dada. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai hubungan antara status gizi ibu hamil ditinjau dari LILA terhadap 
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antropometri bayi baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda Kota 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara 

Lingkar Lengan Atas (LILA) ibu hamil terhadap antropometri Bayi Baru Lahir 

(BBL) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan berat 

badan bayi baru lahir. 

b. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan 

panjang badan bayi baru lahir. 

c. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar 

kepala bayi baru lahir. 

d. Tidak ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar 

dada bayi baru lahir. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan berat badan 

bayi baru lahir. 

b. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan panjang 

badan bayi baru lahir. 

c. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar 

kepala bayi baru lahir. 

d. Ada hubungan antara lingkar lengan atas ibu hamil dengan lingkar dada 

bayi baru lahir. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Lingkar Lengan Atas (LILA) 

Definisi  : Lingkar lengan atas (LILA) adalah gambaran keadaan 

jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Ukuran 

LILA digunakan untuk skrining kekurangan energi 

kronis pada ibu hamil. 

Alat ukur : Pita LILA 

Cara ukur : Pada lengan tidak aktif, lingkarkan pita pada pertengahan  

lengan atas (jarak antara acromion dan olecranon dibagi 

dua) lalu baca hasilnya dan catat. 

Skala ukur : Kategorikal 

Kriteria objektif 

Normal : LILA ≥ 23,5 cm 

KEK : LILA < 23,5 cm 

b. Antropometri Bayi Baru Lahir 

1. Berat Badan 

Definisi : Berat badan bayi yang diukur segera setelah 

persalinan dalam satuan gram. 

Alat ukur : Timbangan bayi 

Cara ukur : Bayi ditempatkan di atas timbangan lalu dilakukan 

pembacaan berat badan kemudian dicatat hasilnya. 

Skala ukur : Kategorikal 

Kriteria objektif 

Normal   : ≥ 2500 gram 

BBLR   : < 2500 gram 
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2. Panjang Badan 

Definisi : Satuan panjang dari pangkal kaki sampai ujung 

kepala   yang dinyatakan dalam centimeter (cm). 

Alat ukur  : Infantometer 

Cara ukur : Bayi ditempatkan pada alas yang datar, lalu ukur 

panjang badan dari kepala sampai tumit dengan 

kaki/badan bayi diluruskan, kemudian catat hasilnya. 

Skala ukur : Kategorikal 

Kriteria objektif 

Normal  : ≥ 48 cm 

Tidak normal : < 48 cm 

3. Lingkar Kepala 

Definisi : Lingkar kepala bayi sejajar bagian kepala belakang 

(protuberantia occipitalis) dan glabella yang diukur 

segera setelah persalinan dalam satuan centimeter 

(cm). 

Alat ukur  : Pita lingkar kepala 

Cara ukur : Lingkarkan pita pengukur melalui bagian paling 

menonjol di bagian kepala belakang (protuberantia 

occipitalis) dan dahi (glabella), lalu baca dan catat 

hasilnya. 

Skala ukur  : Kategorikal 

Kriteria objektif 

Normal  : ≥ 32 cm 

Tidak normal : < 32 cm 
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4. Lingkar Dada 

Definisi  : Lingkar dada bayi yang diukur segera setelah 

persalinan dalam satuan centimeter (cm). 

Alat ukur : Pita pengukur 

Cara ukur : Lingkarkan pita pengukur dari dada ke punggung 

kembali ke dada (melalui kedua puting susu), lalu 

baca dan catat hasilnya. 

Skala ukur : Kategorikal 

Kriteria objektif 

Normal  : ≥ 30 cm 

Tidak normal : < 30 cm 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pengujian hipotesis (hypothesis testing 

study).  Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan 

antar variabel yang akan diuji yang didasarkan dengan teori yang ada. 

Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara LILA ibu hamil 

terhadap antropometri bayi baru lahir ditinjau dari berat badan, panjang badan, 

lingkar kepala, dan lingkar dada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota 

Makassar. 

E. Kajian Pustaka 

Ayu Rahma Putri dan Al Muqsith (2015). Penelitian analitik yang berjudul 

Hubungan Lingkar Lengan Atas Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir Bayi di 

Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dan Rumah Sakit Tk IV 

IM.07.01. Lhokseumawe Tahun 2015. Variabel independen yang digunakan 

adalah LILA ibu hamil, dan variabel dependen adalah berat badan lahir bayi. Dari 

85 sampel, diperoleh hasil bahwa ibu hamil dengan LILA normal sebanyak 78 
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orang (91,8%) dan LILA <23,5 cm atau berisiko KEK sebanyak 7 orang (8,2%). 

Berat lahir bayi sebagian besar dikategorikan normal, yaitu sebanyak 74 bayi 

(87,1%). Sebanyak 8 bayi (9,4%) dikategorikan BBLR. Sehingga disimpulkan 

terdapat hubungan antara LILA ibu hamil dengan berat badan lahir bayi (nilai 

signifikansi p = 0,006). 

Nagmoti, et al (2015). Studi analitik mengenai Hubungan Indeks Massa 

Tubuh Ibu dan Antropometri Bayi Baru Lahir di India. Variabel independen yang 

digunakan adalah IMT ibu hamil. Sedangkan variabel independen yang diteliti 

adalah IMT ibu hamil, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah 

parameter antropometri bayi baru lahir, meliputi berat badan, panjang badan, 

lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan lingkar dada. Diperoleh hasil bahwa 

terdapat hubungan antara IMT dan berat badan ibu dengan semua parameter 

antropometrik neonatal kecuali lingkar lengan atas, namun tidak ada hubungan 

antara tinggi ibu dengan parameter antropometrik neonatal. 

Rut CF Weku, et al (2016). Penelitian analitik-retrospektif yang berjudul 

Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) Awal Kehamilan dengan Luaran Maternal 

Neonatal. Variabel independen yang diteliti adalah IMT awal kehamilan, 

sedangkan variabel dependen yang diteliti di antaranya adalah berat badan bayi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan bermakna antara 

IMT awal kehamilan dengan berat badan lahir  bayi. 

Yusuf Tanri Liang (2017). Pada penelitian observasional berjudul 

Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Hasil Luaran Bayi di kota Makassar, 

sampel sebanyak 96 ibu hamil diteliti. Variabel independen adalah status gizi ibu 

yang diukur dengan menggunakan indikator LILA. Sedangkan variabel dependen 

adalah hasil luaran bayi yang meliputi berat bayi lahir, usia kehamilan, dan 

asfiksia neonatorum.  Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan 
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antara status gizi ibu hamil dengan berat bayi lahir, usia kehamilan, dan asfiksia 

neonatorum. 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara Lingkar Lengan Atas (LILA) ibu hamil terhadap 

antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Kota Makassar. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui karakteristik status gizi ibu hamil ditinjau dari LILA. 

2) Mengetahui karakteristik antropometri BBL ditinjau dari berat 

badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. 

3) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap berat 

badan BBL. 

4) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap panjang 

badan BBL. 

5) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap lingkar 

kepala BBL. 

6) Membuktikan hubungan antara LILA ibu hamil terhadap lingkar 

dada BBL. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang 
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telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan LILA ibu hamil 

terhadap antropometri bayi baru lahir. 

b. Bagi pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan guna menambah 

pengetahuan dan dapat pula dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi 

penelitian-penelitian yang akan datang di bidang kesehatan ibu dan anak.  

c. Bagi instansi 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi 

Rumah Sakit dan instansi terkait dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu 

dan anak serta mengarahkan kebijaksanaan perbaikan gizi masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi Ibu Hamil 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi (Susilowati, 2016). Status gizi dapat diklasifikasikan 

menjadi status gizi normal dan malnutrisi. Status gizi normal merupakan keadaan 

tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara konsumsi dan penggunaan gizi 

oleh tubuh (adekuat). Sedangkan malnutrisi merupakan keadaan patologis akibat 

kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut satu atau lebih zat gizi. 

Malnutrisi terdiri atas empat bentuk, yakni undernutrition, specific deficiency, 

overnutrition, dan imbalance. Undernutrition yaitu kekurangan konsumsi pangan 

secara relatif atau absolut untuk periode tertentu. Specific deficiency adalah 

kekurangan zat gizi tertentu. Overnutrition yaitu kelebihan konsumsi pangan 

untuk periode tertentu. Adapun imbalance adalah keadaan disproporsi zat gizi 

(Hasdianah, 2013). 

1. Penilaian Status Gizi Ibu Hamil 

Penentuan status gizi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu dengan memantau pertambahan berat badan selama hamil, 

mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA), dan mengukur kadar Hb. Pengukuran 

LILA dimaksudkan untuk menentukan kondisi Kekurangan Energi Kronis 

(KEK) pada wanita hamil atau wanita usia subur (WUS). WUS adalah wanita 

usia 15 – 45 tahun (Kemenkes RI, 2014).  

Lingkar Lengan Atas (LILA) adalah indikator klinis status gizi yang 

umum digunakan dalam penentuan resiko KEK. Sebagian besar pengukuran 

antropometrik didasarkan pada dua model kompartemen komposisi tubuh, 

yaitu massa bebas lemak dan massa lemak. Massa bebas lemak terdiri dari otot 



13 
 

 

 
 

rangka, otot non-rangka, jaringan lunak, dan kerangka. Massa bebas lemak ini 

terdiri dari campuran air, mineral, dan protein. Karena sebagian besar protein 

disimpan dalam otot, teknik untuk menilai massa otot dapat digunakan sebagai 

indikator cadangan protein tubuh. Lingkar lengan bagian atas (LILA) 

mengandung lemak subkutan dan otot, perubahan pada LILA dapat 

mencerminkan perubahan massa otot, perubahan lemak subkutan, atau 

keduanya. Individu cenderung memiliki jumlah lemak subkutan yang lebih 

kecil, sehingga dalam pengaturan sumber daya dalam tubuh, perubahan pada 

LILA lebih cenderung mencerminkan perubahan dalam massa otot. Dalam 

pengaturan ini, pengukuran LILA dapat berguna sebagai indikator kekurangan 

gizi atau kelaparan protein-energi (Tang, 2016).  

Alat yang digunakan merupakan suatu pita pengukur yang terbuat dari 

fiberglass atau jenis ukuran kertas tertentu berlapis plastik. Pengukuran ini 

rutin dilakukan karena mudah dan dapat dilakukan oleh orang awam. Cara 

mengukurnya yaitu:  

a. Pengukuran dilakukan pada pertengahan lengan atas sisi yang tidak 

aktif. 

b. Titik tengah dihitung jarak dari acromion ke olecranon kemudian 

dibagi dua. 

c. Lengan dalam keadaan bergantung dengan bebas, tidak ditutupi 

dengan kain atau pakaian. 

d. Lingkarkan pita LILA pada titik tengah lengan tersebut dengan pita 

tidak boleh ditarik terlalu kencang ataupun longgar (Supariasa, 2016). 

Pengukuran LILA pada kelompok wanita usia subur merupakan salah 

satu metode untuk mendeteksi secara dini risiko untuk KEK. Adapun tujuan 

pengukuran ini yakni sebagai berikut. 
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a. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat untuk mencegah 

dan menanggulangi KEK. 

b. Meningkatkan partisipasi petugas lintas sektor dalam upaya 

meningkatkan gizi WUS yang menderita KEK. 

c. Mengetahui risiko KEK WUS, baik pada calon ibu dan ibu hamil, 

untuk skrining wanita yang berisiko melahirkan bayi BBLR. 

d. Mengembangkan ide-ide baru di masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. 

e. Memobilisasi layanan kesehatan untuk kelompok sasaran WUS yang 

menderita KEK (Supariasa, 2016). 

Di Indonesia, ambang batas LILA dengan risiko KEK adalah 23,5 cm. 

Hasil ukur LILA pada bagian merah pita atau kurang dari 23,5 cm 

menunjukkan risiko KEK dan berisiko melahirkan BBLR (Putri, 2012). 

2. Gizi Ibu Hamil 

Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan berpengaruh terhadap 

status gizi ibu dan bayi. Kebutuhan gizi janin berasal dari ibu, oleh karenanya 

pertumbuhan dan perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh asupan gizi 

ibu. Beberapa faktor yang memengaruhi gizi ibu hamil antara lain adalah 

status gizi sebelum kehamilan, usia, paritas, jarak kehamilan, status sosial 

ekonomi, konsumsi makanan dan suplementasi, riwayat penyakit, riwayat 

konsumsi rokok (Supariasa, 2016).  

Kebutuhan nutrisi ibu hamil meningkat selama kehamilan agar dapat 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada saat ini pula terjadi 

perubahan-perubahan pada tubuh ibu terkait dengan struktur dan metabolisme 

dalam tubuh. Perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada tubuh ibu 

berdampak terhadap diet dan kebutuhan nutrisinya. Perubahan ini berguna 
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untuk mengatur metabolisme ibu, mendukung pertumbuhan janin, persiapan 

ibu untuk melahirkan, kelahiran, dan menyusui (Arisman, 2009). 

Perubahan kebutuhan gizi ibu hamil tergantung dari kesehatannya. 

Dasar pengaturan gizi pada saat kehamilan adalah adanya penyesuaian faali 

selama kehamilan itu sendiri yakni sebagai berikut. 

a. Perubahan metabolik 

Pada trimester ketiga, laju metabolik basal meningkat 10 sampai 20 

persen. Ini berkaitan dengan peningkatan kebutuhan energi total 

selama kehamilan yang mencapai 300 kkal per hari. Selama masa ini 

terjadi penambahan berat badan ibu yang rata-rata mencapai sekitar 

12,5 kg. 

b. Perubahan fungsi organ pencernaan  

Akibat adanya perubahan hormonal, yaitu peningkatan estrogen, 

progesteron, dan HCG menyebabkan kondisi seperti mual muntah, 

penurunan motilitas lambung sehingga makanan diserap lebih lama, 

peningkatan absorpsi nutrien, dan motilitas usus yang menimbulkan 

masalah obstipasi.  

c. Peningkatan faal ginjal  

Peningkatan fungsi kerja ginjal menyebabkan pada pertengahan 

kehamilan banyak cairan yang disekresikan, sedangkan pada bulan-

bulan akhir kehamilan cairan yang diekskresi lebih sedikit. 

d. Peningkatan volume dan plasma darah 

Hipervolemia pada minggu ke 32 sampai 34 kehamilan mencapai 40-

45%, diatas volume darah tak hamil. Kondisi ini mengakibatkan 

penurunan hemodilusi dan konsentrasi hemoglobin (Kusmiyati, 2009) 
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Nutrisi yang adekuat dibutuhkan oleh ibu hamil dalam menunjang 

kehamilan. Makanan ibu diubah menjadi bentuk simpanan untuk memenuhi 

kebutuhan energi, perbaikan jaringan, dan pertumbuhan baru. Asupan nutrisi 

yang dianjurkan bagi ibu hamil meliputi: 

a. Kalori 

Ibu hamil memerlukan tambahan energi sebesar 80.000 kalori. Untuk 

itu, dianjurkan pada ibu hamil untuk meningkatkan asupan kalori 100 

sampai 300 kkal perhari. Kalori dibutuhkan sebagai energi. Apabila 

asupan kalori kurang memadai maka tubuh akan memetabolisasi 

protein yang semestinya dipakai untuk peran vital dalam pertumbuhan 

dan perkembangan janin.  

b. Protein 

Protein yang dibutuhkan wanita hamil ditambah dengan kebutuhan 

pertumbuhan dan remodelling janin, uterus, plasenta, mammae, serta 

penambahan volume darah ibu.  

c. Kalsium 

Ibu hamil menahan sekitar 30 gram kalsium, yang sebagian besar 

disalurkan ke janin pada tahap lanjut kehamilan. Jumlah ini hanya 

menggambarkan 2,5 % dari kalsium total ibu, yang kebanyakan ada di 

tulang, dan mudah dimobilisasi untuk pertumbuhan janin. Sehingga 

ibu hamil membutuhkan suplementasi 1,5 – 2,0 gram kalsium per hari. 

d. Zat besi 

Selama kehamilan dibutuhkan sekitar 1000 mg besi. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 300 mg besi secara aktif dipindahkan ke janin dan 

plasenta. Sebagian besar besi dipakai pada paruh kedua kehamilan, 

maka kebutuhan besi menjadi besar setelah pertengahan kehamilan 
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mencapai 6 sampai 7 mg per hari. Sebagian besar wanita tidak 

memiliki simpanan besi yang memadai untuk kebutuhan ini. Maka 

disarankan bahwa wanita hamil mendapat suplementasi besi fero 

sebanyak 30-60 mg per hari. 

e. Asam folat 

Suplementasi asam folat terbukti telah menurunkan kejadian cacat 

tabung saraf pada janin. Asam folat juga diperlukan bagi pematangan 

sel. Jumlah yang dibutuhkan oleh ibu hamil ialah 400 miligram per 

hari (Cunningham, 2017). 

Ibu yang mengalami kekurangan gizi selama kehamilan akan 

mengalami berbagai masalah, baik pada ibu maupun janin. 

a. Dampak kekurangan gizi pada ibu 

Dapat terjadi risiko dan komplikasi pada ibu antara lain pendarahan, 

anemia, penambahan berat badan ibu tidak secara normal, dan mudah 

terserang penyakit infeksi. 

b. Dampak kekurangan gizi pada persalinan 

Dapat timbul masalah dalam persalinan, seperti persalinan sulit dan 

lama, persalinan sebelum waktunya (premature), pendarahan post 

partum, serta risiko sectio sesarea cenderung meningkat. 

c. Dampak kekurangan gizi pada janin  

Malnutrisi pada ibu hamil dapat memengaruhi proses pertumbuhan 

janin dan dapat menyebabkan abortus, kematian neonatal, cacat 

bawaan, anemia pada bayi, kematian janin dalam rahim, dan lahir 

dengan berat lahir rendah (BBLR) (Sulistyoningsih, 2012). 
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B. Antropometri Bayi Baru Lahir (BBL) 

Secara asal kata, antropometri berasal dari bahasa Yunani, yakni 

anthropos yang artinya manusia, dan metric yang artinya ukuran, sehingga 

antropometri diartikan sebagai ukuran tubuh manusia. Antropometri 

(anthropometric) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ukuran tubuh 

manusia. Metode antropometrik diartikan sebagai pengukuran bagian tubuh dan 

fisik manusia. Penilaian status gizi dengan menggunakan metode antropometrik 

ialah penentuan status gizi dengan melakukan pengukuran pada tubuh manusia. 

Parameter pengukuran antropometrik sering digunakan untuk status gizi antara 

lain adalah berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, 

lapisan lemak di bawah kulit, lingkar lengan atas, dan lain-lain. Dalam 

penggunaan antropometri sebagai pengukuran status gizi, perlu dipahami terkait 

konsep dasar pertumbuhan (Wiyono, 2016).  

1. Antropometri Sebagai Indikator Status Gizi 

Status gizi dan indikator status gizi, keduanya mempunyai definisi 

berbeda. Status gizi adalah kondisi yang ditimbulkan oleh keseimbangan 

antara asupan gizi dan kebutuhan tubuh, sementara indikator status gizi tidak 

hanya mencerminkan asupan gizi tetapi juga terkait dengan pengaruh gizi 

eksternal, misalnya aktivitas atau penyakit. Sehingga, indikator status gizi 

dikategorikan sensitif namun tidak selalu spesifik (Nurlinda, 2014). 

Ukuran tubuh dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. 

Faktor lingkungan yang berhubungan dengan status gizi meliputi asupan 

nutrisi dan penyakit infeksi, sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan 

langsung  adalah aktivitas fisik, pola pertumbuhan tubuh dan jenis kelamin. Di 

negara berkembang termasuk Indonesia, penyakit menular dan asupan nutrisi 

adalah faktor utama yang mempengaruhi status gizi anak di bawah 5 tahun 
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(balita). Gangguan nutrisi kronis yang timbul pada anak-anak akan terlihat 

akibatnya pada pertumbuhan di masa depan. Karenanya, pertumbuhan sangat 

berkaitan dengan masalah asupan energi dan protein, maka ukuran tubuh dapat 

dijadikan refleksi kondisi pertumbuhan dan nutrisi (Sulistyoningsih, 2012).  

Antropometri digunakan sebagai indikator status gizi karena beberapa 

alasan yakni sebagai berikut. 

a. Agar pertumbuhan anak berlangsung baik diperlukan gizi seimbang 

antara kebutuhan dengan asupan gizinya. 

b. Gizi yang tidak seimbang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. 

Kekurangan zat gizi dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, 

sebaliknya kelebihan gizi dapat menimbulkan kegemukan dan 

gangguan metabolisme tubuh (Supariasa, 2016). 

Antropometri yang digunakan dalam penilaian status gizi memiliki 

keunggulan dan juga kelemahan. Beberapa kelebihan dan kekurangan 

antropometri digunakan sebagai penentuan status gizi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Kelebihan antropometri  

1) Prosedur pengukuran umumnya aman digunakan dan cukup 

sederhana. 

2) Proses pengukuran relatif cukup dengan pelatihan sederhana, tidak 

memerlukan tenaga ahli.  

3) Alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran harganya cukup 

terjangkau, tahan lama, dan  mudah dibawa. 

4) Hasil pengukuran antropometri tepat dan akurat. 

5) Hasil pengukuran antropometri dapat mendeteksi riwayat asupan 

gizi pada waktu yang lalu. 
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6) Dapat mengidentifikasi tingkat status gizi, mulai dari status gizi 

baik, sedang, kurang dan buruk. 

7) Dapat dipakai untuk skrining dalam mendeteksi siapa saja yang 

berisiko mengalami gizi kurang atau gizi lebih (Harjatmo, 2017). 

b. Kekurangan antropometri  

1) Hasil yang diperoleh tidak sensitif, sebab tidak dapat membedakan 

zat gizi apa yang mengalami defisiensi, terutama zat gizi mikro 

contohnya kekurangan zink. Apakah anak yang tergolong pendek 

karena kekurangan zink atau kekurangan zat gizi yang lain. 

2) Faktor selain nutrisi dapat mengurangi spesifikasi dan sensitivitas 

ukuran. Misalnya anak kurus dapat terjadi karena menderita 

infeksi, padahal asupan gizi normal. Atlet biasanya memiliki berat 

badan ideal, meskipun asupan nutrisinya lebih dari biasanya. 

3) Kesalahan pada saat pengukuran bisa memengaruhi hasil. 

Kesalahan dapat dikarenakan prosedur pengukuran yang salah, 

perubahan hasil pengukuran ataupun kesalahan analisis. Sebab 

kesalahan dapat bersumber dari alat pengukur, pengukur, dan 

kesulitan mengukur (Harjatmo, 2017). 

2. Parameter Pengukuran Antropometri pada Bayi Baru Lahir 

Beberapa parameter antropometri yang umumnya diukur pada tubuh 

manusia dalam menentukan status gizi yakni berat badan, tinggi badan, lingkar 

dada, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan ukuran lainnya. Hasil ukur 

antropometri tersebut selanjutnya dirujukkan pada standar atau rujukan 

pertumbuhan manusia (Nagmoti, 2015). 
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a. Berat Badan 

Berat badan merupakan komposisi pengukuran ukuran total tubuh, 

yakni menggambarkan jumlah lemak, protein, air, dan mineral yang 

terdapat di dalam tubuh. Berat badan digunakan sebagai parameter 

antropometri karena beberapa alasan. Alasan tersebut di antaranya adalah 

pengukuran berat badan mudah dilakukan dan alat ukur untuk menimbang 

berat badan mudah diperoleh, perubahan berat badan dengan gampang 

terlihat dalam waktu singkat dan mencerminkan status gizi saat ini 

(Prawirohardjo, 2010). 

Untuk mengukur berat badan dibutuhkan alat ukur yang hasilnya 

akurat. Agar memperoleh hasil ukur berat badan yang akurat, ada beberapa 

persyaratan yang harus dimiliki alat ukur, di antaranya alat ukur harus 

mudah didapat, harga alat relatif murah dan terjangkau, mudah digunakan 

dan dibawa, cukup aman digunakan, skala jelas dan mudah dibaca dengan 

ketelitian alat ukur sebaiknya 0,1 kg (terutama alat yang dipakai untuk 

memonitor pertumbuhan), serta alat selalu dikalibrasi. Beberapa jenis alat 

ukur berat yang umum digunakan dalam pengukuran berat badan adalah 

timbangan injak digital, timbangan detecto, dacin untuk menimbang berat 

badan balita, bathroom scale (timbangan kamar mandi), dan timbangan 

lainnya. Hasil pengukuran berat badan normal pada bayi baru lahir adalah 

2500 – 4000 gram (Harjatmo, 2017). 

b. Tinggi Badan atau Panjang Badan 

Tinggi atau panjang badan merupakan satuan tinggi atau panjang 

dari pangkal kaki sampai ujung kepala. Tinggi badan atau panjang badan 

menggambarkan keadaan ukuran skeletal sebagai manifestasi dari asupan 

gizi. Sehingga tinggi atau panjang badan digunakan sebagai parameter 
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antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linier. Penambahan 

tinggi badan tidak seperti berat badan. Perubahan tinggi atau panjang 

badan terjadi dalam waktu yang lama. Sehingga defisiensi zat gizi 

terhadap tinggi badan baru akan tampak pada saat yang cukup lama atau 

disebut akibat masalah gizi kronis (Wiyono, 2016). 

Penyebutan tinggi badan dipakai pada anak yang diukur secara 

berdiri, sedangkan penggunaan istilah panjang badan dipakai pada anak 

yang belum mampu berdiri sehingga diukur dalam posisi berbaring. 

Panjang badan bayi baru lahir normal adalah 48-52 cm. Pengukuran pada 

anak 0-2 tahun menggunakan ukuran panjang badan, sedangkan untuk 

anak lebih dari 2 tahun menggunakan microtoise. Syarat alat ukur yang 

dipakai dalam mengukur tinggi atau panjang badan ialah harus  memiliki 

ketelitian 0,1 cm. Tinggi badan diukur dengan memakai alat ukur 

microtoise. Kelebihan alat ukur ini adalah mudah digunakan, memiliki 

ketelitian 0,1 cm dan harganya relatif terjangkau. Kelemahannya yaitu 

harus dipasang pada dinding setiap kali akan melakukan pengukuran. 

Adapun  panjang badan diukur dengan infantometer (alat ukur panjang 

badan) (Supariasa, 2016). 

c. Lingkar kepala 

Untuk mengetahui pertumbuhan otak dipakai lingkar kepala. 

Lingkar kepala pada bayi dan anak menggambarkan volume intrakranial. 

Meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan volume otak. Pengukuran ini 

adalah prediktor terbaik untuk mengetahui perkembangan saraf anak dan 

pertumbuhan otak secara keseluruhan (Wiyono, 2016). 

Lingkar kepala lahir normal adalah kisaran pada 32-37 cm. Sesuai 

dengan rujukan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2000, 
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lingkar kepala ideal bayi baru lahir laki-laki adalah 36 cm, bertambah pada 

umur 3 bulan mencapai 41 cm. Sedangkan ukuran lingkar kepala ideal 

bayi perempuan adalah 35 cm, meningkat menjadi 40 cm pada umur 3 

bulan. Pada umur 4-6 bulan akan meningkat 1 cm per bulan, dan pada usia 

6-12 bulan 0,5 cm bertambah per bulan (Supariasa, 2016).  

Lingkar kepala diukur dengan cara melingkarkan pita pengukur 

melalui bagian paling menonjol di bagian belakang kepala (protuberantia 

occipitalis) ke dahi (glabella). Saat pengukuran lingkar kepala, sisi pita 

yang menunjukkan centimeter terletak di bagian dalam guna tidak 

meningkatkan kemungkinan subjektivitas dari pengukur. Selanjutnya 

sesuaikan dengan standar pertumbuhan lingkar kepala (Harjatmo, 2017). 

d. Lingkar Dada 

Menimbang bayi baru lahir adalah metode terbaik untuk deteksi 

dini berat bayi lahir rendah / BBLR. Tetapi, tidak selamanya tersedia alat 

penimbangan yang akurat tersedia di lapangan, sehingga pengukuran 

Lingkar Dada (LiDa) segera setelah kelahiran bayi dilakukan. Lingkar ini 

dapat digunakan sebagai pengganti hasil ukur berat lahir dalam mendeteksi 

BBLR. Ambang batas lingkar dada normal pada bayi baru lahir adalah 30 

– 38 cm (Harjatmo, 2017).  

Pengukuran lingkar dada memiliki manfaat lain yaitu: a) Rasio 

lingkar dada dan lingkar kepala pada balita dapat dijadikan indikator 

Kekurangan Energi dan Protein (KEP), b) Pada usia 6 bulan lingkar dada 

dan lingkar kepala sama, c) Setelah usia ini, lingkar dada tumbuh lebih 

cepat dibanding lingkar kepala, d) Pada anak-anak dengan KEP 

pertumbuhan lingkar dada berlangsung lambat, rasio lingkar dada dan 

lingkar kepala <1 (Wiyono, 2016). 
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C. Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Terhadap Antropometri Bayi Baru Lahir 

(BBL) 

Status gizi seorang wanita sebelum dan selama kehamilan sangat 

mempengaruhi tumbuh kembang janin yang sedang dikandung. Seorang ibu 

dengan status gizi baik atau normal saat sebelum dan selama hamil, maka besar 

kemungkinan akan melahirkan bayi cukup bulan, sehat, dan berat lahir normal. 

(Arisman, 2009). 

Pertumbuhan janin di dalam kandungan bergantung pada pasokan nutrien 

ibu. Tubuh ibu beradaptasi untuk menyimpan dan mempertahankan nutrisi ke 

janin. Ibu hamil membutuhkan energi lebih, sehingga terjadi penyimpanan 

glukosa terutama sebagai bentuk glikogen dalam otot dan hati, retensi sebagian 

asam amino sebagai protein, dan sisanya sebagai lemak. Penyimpanan ini 

berfungsi untuk memastikan suplai nutrisi yang adekuat bagi tumbuh kembang 

janin. Plasenta berperan sebagai sensor nutrien, yang mengatur pengangkutan 

pasokan nutrisi dari ibu (Cunningham, 2017). 

Keliling lengan atas yang diukur pada LILA mengandung lemak subkutan 

dan otot. Perubahan pada LILA dapat mencerminkan perubahan massa otot, 

perubahan lemak subkutan, atau keduanya. Individu cenderung memiliki jumlah 

lemak subkutan yang lebih kecil sehingga dalam pengaturan sumber energi dalam 

tubuh, perubahan pada LILA lebih mencerminkan perubahan dalam massa otot. 

Teknik penilaian massa otot dapat digunakan sebagai indikator cadangan protein 

tubuh (Tang, 2016). LILA juga tidak terpengaruh oleh edema sehingga 

mencerminkan status gizi masa lalu dan sekarang. LILA berkorelasi dengan IMT 

namun LILA kurang responsif terhadap perubahan berat badan dalam jangka 

pendek. Karena itu relatif stabil sepanjang kehamilan, bahkan ketika diukur 
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terlambat dalam kehamilan, pengukuran LILA dapat lebih mencerminkan status 

gizi daripada pengukuran berat badan (Hediger,  2017).  

Pengukuran ini sangat berguna sebagai indikator gizi pada kehamilan 

karena hasil ukur LILA pada ibu hamil dengan KEK menggambarkan kondisi 

defisit energi dan protein pada ibu tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan 

ketidakmampuan ibu untuk memberikan suplai nutrien yang mencukupi pada 

janin guna mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Sehingga hasil ukur 

LILA ibu cenderung berkorelasi dengan keluaran bayi baru lahir (Hediger,  2017). 

Ukuran bayi saat lahir terutama ditentukan oleh ibu, yang pengaruhnya 

terjadi melalui lingkungan intrauterin dan ditransmisikan ke bayinya. Ada 

keterkaitan antara fisik tubuh ibu, status gizi, kadar hemoglobin, kelas sosial 

ekonomi dan paparannya terhadap rokok selama kehamilan dan pertumbuhan 

intrauterin dengan ukuran kelahiran neonatus (Koepp, 2012). 

Dari sebuah studi tentang konsekuensi jangka panjang anak-anak yang 

lahir dari wanita kekurangan gizi didapatkan bahwa pada ibu dengan kekurangan 

gizi selama kehamilan tahap pertengahan atau tahap lanjut berdampak pada bayi 

yang dilahirkan. Bayinya akan lebih ringan, lebih pendek, dan lebih kurus saat 

lahir (Cunningham, 2017). 

Ibu hamil dengan risiko KEK diperkirakan akan melahirkan bayi BBLR. 

Bayi lahir dengan BBLR akan mempunyai risiko kematian, gizi kurang, gangguan 

pertumbuhan, dan gangguan perkembangan anak. BBLR merupakan faktor risiko 

dalam terjadinya peningkatan morbiditas, mortalitas, dan disabilitas neonatus, 

bayi dan anak yang akan memberikan dampak jangka panjang (Soetjiningsih. 

2014). 

Terlihat korelasi positif yang signifikan antara status gizi ibu dan dimensi 

kelahiran neonatal yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, 
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lingkar dada, dan lingkar lengan atas. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan janin 

dalam rahim sebagian besar dipengaruhi oleh ukuran ibu (Nagmoti, 2015). 

D. Kerangka Pikir 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori berdasarkan tinjauan dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

LILA : lingkar lengan atas 

KEK : kekurangan energi kronik 
 

Skema 2.1 Kerangka Teori  

Berat badan Lingkar dada Lingkar kepala Panjang badan 

Antropometri bayi baru 
lahir tidak normal 

Antropometri bayi 
baru lahir normal 

Tumbuh kembang 
janin optimal 

Tumbuh kembang janin 
tidak optimal 

LILA 

< 23,5 cm (KEK) >23,5 cm (Tidak KEK) 

Status gizi ibu hamil 
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2. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep berdasarkan rumusan masalah yang ada dan tinjauan 

pustaka dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Keterangan 

: variabel independen 

  : variabel dependen 

  : variabel yang tidak diteliti 

 

Skema 2.2 Kerangka Konsep 

 

Status gizi ibu hamil Antropometri bayi baru 
lahir 

Lingkar lengan 
atas 

Lingkar dada 

Lingkar kepala 

  
kepala 

Panjang badan 

Berat badan 

 Genetik  
 Usia ibu 
 Paritas dan jarak 

kehamilan 
 Toksin  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan suatu paradigma yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur analitik. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 23 Januari 2020. 

C.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Dalam penggunaan pendekatan cross sectional, 

pengukuran variabel dependen (antropometri bayi baru lahir) dan variabel 

independen (LILA ibu hamil) dilakukan secara simultan, satu kali saja dalam 

waktu yang bersamaan dan tidak dilakukan follow up. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh ibu hamil trimester ketiga yang melakukan persalinan di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar. 
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2. Sampel  

a. Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti serta 

dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil 

menggunakan teknik non-probability sampling yaitu purposive sampling. 

Tidak semua pasien memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel, terdapat kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya 

yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun yang akan menjadi sampel 

penelitian ini yaitu ibu hamil yang menjalani persalinan di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar yang memenuhi kriteria berikut. 

1) Kriteria Inklusi 

a) Ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Kota Makassar.  

b) Ibu hamil yang melahirkan cukup bulan. 

c) Ibu hamil yang melahirkan bayi lahir hidup.  

d) Ibu yang bersedia ikut dalam penelitian. 

2) Kriteria Eksklusi 

a) Ibu dengan kehamilan ganda (gemelli). 

b) Ibu yang menderita penyakit infeksi, anemia berat, diabetes, 

hipertensi, jantung dan asma. 

c) Ibu yang merokok dan mengonsumsi alkohol saat hamil. 

b. Besar Sampel 

Besar sampel minimum dalam penelitian ini ditentukan dengan 

Rumus Lemeshow. 

n  
       

  
 

Keterangan: 
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n : Jumlah sampel minimal yang dibutuhkan 

Zα : Nilai standar dari distribusi sesuai nilai α = 5% = 1.96 

P : Prevalensi outcome, karena data belum didapat, maka dipakai 

50%  

Q : 1-P 

L  : Tingkat ketelitian 10%  

Berdasarkan rumus, maka: 

n =  
               

      
 

n =  96 

Maka jumlah sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 96. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi dan pengukuran 

langsung LILA ibu hamil dan antropometri bayi baru lahir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari 

responden atau data yang dikumpulkan dari instansi/kantor sudah dalam 

bentuk informasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari rekam 

medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan setelah meminta perizinan dari pihak Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Ananda dengan mengajukan surat permohonan izin penelitian 

kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda. Selanjutnya data 

dikumpulkan dengan pencatatan rekam medik dan pengukuran langsung pada 
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subjek penelitian. Setelah itu data dimasukkan ke dalam tabel observasi untuk 

dilakukan analisis data.  

G. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data dan instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa tabel-tabel tertentu untuk merekam atau mencatat data yang 

dibutuhkan. 

H. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel yang disertai penjelasan 

serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan 

data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan pengumpulan kuesioner 

dengan menggunakan program komputer Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 23. Pengujian hipotesis menggunakan uji Chi-Square. Data 

disajikan dalam tabel 2 × 2. Hasil analisis diketahui dengan melihat nilai p pada 

uji Continuity Correction/Yate’s Correction bila tidak terdapat sel yang memiliki 

nilai expected count kurang dari 5. Bila terdapat sel yang memiliki nilai expected 

count kurang dari 5, maka hasil analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji 

Fisher Exact. 

Rumus uji Yate’s Correction yakni sebagai berikut. 

   
          

 

 
  

                    
 

Rumus uji Fisher Exact yakni sebagai berikut. 

            
                       

                  
 

Keterangan : 

X2  : nilai Chi-kuadrat 

P : nilai probabilitas/signifikansi 

n : jumlah sampel 
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A, B, C, dan D : sel hasil persilangan dua variabel 

I. Alur Penelitian 

 

Skema 3.1 Alur Penelitian 

J. Etika Penelitian 

Hal-hal yang terkait dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Menyertakan surat rekomendasi etik dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 

Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

3. Menanyakan kesediaan subjek penelitian  untuk  terlibat dalam penelitian.  

4. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian sehingga diharapkan tidak 

ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan. 

5. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian. 

6. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengumpulan data. 

Kesimpulan  Analisis data 

Persiapan  
Data rekam medik dan 
pengukuran langsung 

Pengumpulan data 
berdasarkan 

 Sosiodemografik 
 Status gizi ibu hamil 

 Riwayat persalinan 
 Antropometri bayi 

baru lahir 
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7. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang terah disebutkan 

sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda (RSIA) 

Kota Makassar pada tanggal 13 – 23 Januari 2020. Dalam pengumpulan data, data 

primer diperoleh melalui pengukuran langsung pada LILA ibu dan antropometri 

bayi baru lahir. Data sekunder diperoleh dari catatan rekam medik ibu hamil 

berupa riwayat obstetrik dan data sosiodemografi responden. Data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk tabel lengkap sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia, Lama Pendidikan, Status Kerja, 
dan Paritas di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 

2020 

Karakteristik Responden 
Frekuensi  

(n) 
Persentase  

(%) 
Usia  
 < 20 tahun  7 3,50 
 20 – 35 tahun 178 89,00 
 > 35 tahun 15 7,50 

Lama pendidikan 
 ≤ 9 tahun 10 5,00 
 > 9 tahun 190 95,00 

Status kerja  
 Bekerja 87 43,50 
 Tidak Bekerja 113 56,50 

Paritas  
 Primipara 112 56,00 
 Multipara 88 44,00 

LILA ibu 
 < 23,3 cm (KEK) 16 8,00 
 ≥ 23,5 cm (tidak KEK) 184 92,00 

Total 200 100,00 
Sumber : Data Primer 
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Data yang diperoleh sebanyak 200 ibu dan bayi lahir hidup. Pengukuran 

LILA dilakukan dalam rentang waktu ketika inpartu hingga 24 jam pertama pasca 

persalinan. Selanjutnya antropometri bayi yang meliputi berat badan, panjang 

badan, lingkar kepala dan lingkar dada diukur segera setelah lahir.  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, mayoritas 

responden berada pada kelompok usia 20 – 35 tahun yakni sebanyak 178 orang 

(89,00%), diikuti kelompok usia > 35 tahun sebanyak 15 orang (7,50%) dan 

kelompok usia < 20 tahun sebanyak 7 orang (3,50%). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, lama pendidikan 

mayoritas responden adalah > 9 tahun  (Diploma, S1, dan S2), yakni sebanyak 

190 orang (95,00%). Sedangkan responden dengan lama pendidkan ≤ 9 tahun (SD 

dan SMP) sebanyak 10 orang (5,00%).  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, distribusi 

responden berdasarkan status kerja terbesar pada kelompok tidak bekerja yakni 

sebanyak 113 orang (56,50%), sedangkan responden yang bekerja sebanyak 87 

orang (43,50%). 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, distribusi 

responden berdasarkan paritas terbesar pada kelompok ibu primipara yakni 

sebanyak 112 orang (56,00%), sedangkan pada kelompok ibu multipara sebanyak 

88 orang (44,00%),. 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari total 200 responden, distribusi 

responden berdasarkan lingkar lengan atas terbesar pada ibu hamil yang 

dikategorikan tidak KEK (LILA ≥ 23,5 cm). Sedangkan ibu yang dikategorikan 

mengalami KEK (LILA < 23,3 cm) sebanyak 16 ibu (8,00%). 
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Tabel 4.2 
Distribusi Antropometri Bayi Responden di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Kota Makassar Tahun 2020 

Antropometri Bayi Baru 
Lahir 

Frekuensi  
(n) 

Persentase  
(%) 

Berat Badan (gram)   
 < 2500  8 4,00 
 ≥ 2500  192  96,00 

Panjang Badan (cm)   
 < 48  37 18,50 
 ≥ 48 163 81,50 

Lingkar Kepala (cm)   
 < 32  101 50,50 
 ≥ 32 99 49,50 

Lingkar Dada (cm)   
 < 30 13 6,50 
 ≥ 30 187 93,50 

Total 200 100,00 
Sumber : Data Primer 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan berat badan lahir dari 

total 200 bayi baru lahir, sebagian besar memiliki berat lahir ≥ 2500 gram yakni 

sebanyak 192 bayi (96,00%), sedangkan bayi BBLR (< 2500 gram) sebanyak 8 

bayi (4,00%). 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan panjang badan lahir 

dari total 200 bayi baru lahir, bayi dengan panjang badan lahir ≥ 48 cm sebanyak 

163 bayi (81,50%), sedangkan bayi dengan panjang badan < 48 cm sebanyak 37 

bayi (18,50%). 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan lingkar kepala lahir 

dari total 200 bayi baru lahir, bayi dengan lingkar kepala lahir ≥ 32 cm sebanyak 

99 bayi (49,50%), sedangkan bayi dengan lingkar kepala < 32 cm sebanyak 101 

bayi (50,50%). 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa berdasarkan lingkar dada lahir dari 

total 200 bayi baru lahir, bayi dengan lingkar dada normal ≥ 30 cm sebanyak 187 
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bayi (93,50%), sedangkan bayi dengan lingkar dada < 30 cm sebanyak 13 bayi 

(6,50%). 

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program  software 

IBM SPSS Statistik 23. Pengujian hipotesis menggunakan uji Chi-Square. Hasil 

analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji Continuity Correction/Yate’s 

Correction bila tidak terdapat sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 

5. Bila terdapat sel yang memiliki nilai expected count kurang dari 5, maka hasil 

analisis diketahui dengan melihat nilai p pada uji Fisher Exact. 

Tabel 4.3 
Analisis Bivariat Hubungan LILA Ibu dengan Berat Badan Lahir Bayi di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar Tahun 2020 

Antropometri Bayi 
Baru Lahir 

LILA ibu hamil (cm) 
Total 
n(%) 

Nilai 
P 

< 23,5 
n(%) 

≥23,5 
n(%) 

Berat Badan (gram)   
 < 2500  2(1,00%) 6(3,00%) 8(4,00%)  
 ≥ 2500  14(7,00%) 178(89,00%) 192 (96,00%) 0,127 

Panjang Badan (cm)   
 < 48  9(4,50%) 28(14,00%) 37(18,50%) 0,000 
 ≥ 48  7(3,50%) 156(78,00%) 156(81,50%)  

Lingkar Kepala (cm)   
 < 32  15(7,50%) 86(43,00%) 101(50,50%)  
 ≥ 32  1(0,50%) 98(49,00%) 99(49,50%) 0,000 

Lingkar Dada (cm)   
 < 30  4(2,00%) 9(4,50%) 13(6,50%)  
 ≥ 30  12(6,00%) 175(87,50%) 187(93,50%) 0,013 

Total 16(8,00%) 184(92,00%) 200(100,00%)  

Sumber : Data Primer 

 Tabel 4.3 menunjukan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil 

terhadap berat badan lahir bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas 

≥ 23,5 cm dengan berat badan bayi lahir ≥ 2500 gram yakni sebesar 178 

responden atau 89,00% dari keseluruhan responden. Berdasarkan hasil uji Chi-

Square diperoleh nilai p sebesar 0,127 (p > 0,05) sehingga diketahui bahwa tidak 
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terdapat hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap berat 

badan lahir bayi.   

 Tabel 4.3 menunjukan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil 

terhadap panjang badan bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas 

≥23,5 cm dengan panjang badan bayi ≥ 48 cm yakni sebesar 156 responden atau 

78,00% dari total responden keseluruhan. Berdasarkan hasil uji Chi-Square 

diperoleh nilai p sebesar 0,000 (p < 0,05) sehingga diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap panjang badan 

lahir bayi.   

 Tabel 4.3 menunjukan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil 

terhadap lingkar kepala bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas ≥ 

23,5 cm dengan lingkar kepala bayi 32 – 37 cm yakni sebesar 98 responden atau 

49,00% dari total responden keseluruhan. Berdasarkan hasil uji Chi-Square 

diperoleh nilai p sebesar 0,000 (p < 0,05) sehingga diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap lingkar kepala 

lahir bayi.    

 Tabel 4.3 menunjukan analisis hubungan lingkar lengan atas ibu hamil 

terhadap lingkar dada bayi. Mayoritas responden memiliki lingkar lengan atas 

≥23,5 cm dengan lingkar dada bayi 30 – 35 cm yakni sebesar 175 responden atau 

87,50% dari total responden keseluruhan. Berdasarkan hasil uji Chi-Square 

diperoleh nilai p sebesar 0,013 (p < 0,05) sehingga diketahui bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara lingkar lengan atas ibu terhadap lingkar dada 

lahir bayi. 
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B. Pembahasan 

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa lingkar lengan atas (LILA) 

dapat digunakan sebagai indikator perkembangan kehamilan dan keluarannya. 

LILA dapat ditetapkan sebagai parameter untuk merencanakan intervensi yang 

tepat untuk peningkatan kesehatan wanita hamil. Tidak seperti berat absolut atau 

kenaikan berat badan selama kehamilan, LILA cukup konstan pada ibu selama 

kehamilan dan karenanya jika berat tidak tersedia, lingkar lengan yang diambil 

setiap saat selama kehamilan dapat berfungsi untuk memberikan gambaran berat 

badan sebelum hamil (Rani, 2017). Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

pengukuran LILA di 3 trimester, yang menunjukkan bahwa pengukuran ini 

independen terhadap usia kehamilan (Okereke, 2013).  

Korelasi LILA ibu dan antropometri neonatal akan membantu dalam 

memperkuat status kesehatan remaja karena LILA mencerminkan status gizi 

sebelum kehamilan. Lingkar lengan ibu dapat digunakan untuk menilai status gizi 

wanita yang tidak hamil dan sebelum atau selama kehamilan untuk 

mengidentifikasi wanita yang berisiko mengalami BBLR dan kematian neonatal 

atau bayi (WHO, 2018). 

Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh LILA ibu hamil terhadap 

hasil antropometri bayi  baru lahir dengan mengambil sampel sebanyak 200 orang 

ibu hamil yang menjalani persalinan di kamar bersalin di RSIA Ananda, maka 

hasil yang diperoleh yakni sebagai berikut. 

1. Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Berat 

Badan (BB) Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 ibu yang dikategorikan 

KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir ≥ 2500 sebanyak 14 

sampel dan ibu yang melahirkan bayi berat lahir rendah (< 2500 gram)  
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sebanyak 2 sampel. Sedangkan dari 184 ibu yang tidak dikategorikan KEK, 

ibu yang melahirkan bayi dengan berat lahir normal sebanyak 178 sampel, dan 

ibu yang melahirkan bayi berat lahir rendah sebanyak 6 sampel. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sel dengan nilai expected count 

kurang dari 5, maka analisis hubungan LILA ibu hamil dengan berat badan 

lahir menggunakan uji Chi-Square dengan melihat nilai p pada uji Fisher 

Exact. Hasil analisis menunjukkan nilai p sebesar 0,127 (p > 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara LILA ibu 

dengan berat badan bayi yang dilahirkan.  

Hasil ini ditemukan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Liang di 

Makassar, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara ukuran LILA ibu pada masa kehamilan dengan berat bayi pada saat 

lahir dengan nilai p = 1,034 (Liang, 2017). Hasil ini juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Winther di Nepal bahwa LILA menunjukkan 

efek negatif terhadap berat lahir dalam analisis regresi multivariat (koefisien 

korelasi -0,165). Efek LILA terhadap berat badan kecil dan tidak signifikan 

secara statistik dengan nilai p = 0,084 (Winther, 2013). 

Hasil ini bertolakbelakang dengan penelitian di Aceh dan India yang 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara lingkar lengan atas 

ibu hamil dengan berat badan lahir bayi (p < 0,05) (Putri, 2015 dan Rani, 

2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti di India 

yang menunjukkan bahwa status gizi ibu ditinjau dari IMT dan berat badan 

berhubungan dengan berat badan bayi dengan nilai p = 0,004 dan p = 0,001 

(Nagmoti, 2015). 

Ververs et al menyimpulkan bahwa LILA adalah indikator yang paling 

dapat diandalkan untuk mengetahui risiko BBLR. Mereka juga menyimpulkan 
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bahwa pengukuran lingkar lengan atas atas membutuhkan peralatan minimal 

dan telah ditemukan untuk memprediksi morbiditas dan mortalitas seakurat 

defisit berat badan (Ververs, 2013).  Satu studi dilakukan oleh Islam di 

Bangladesh menunjukkan bahwa tingkat cut-off 23,5 cm menunjukkan 

sensitivitas dan spesifisitas tinggi untuk memprediksi berat badan lahir rendah 

(Islam, 2014). 

Lingkar lengan atas ibu hamil sangat memengaruhi kesempurnaan 

perkembangan janin selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua 

ibu hamil yang mengalami KEK (LILA < 23,5) selalu melahirkan bayi berat 

lahir rendah (BBLR). Banyak faktor yang memengaruhi kelahiran BBLR. Hal 

ini dikarenakan banyak faktor lain yang memengaruhi berat badan lahir bayi, 

seperti dari faktor internal ibu yaitu usia ibu hamil, jarak kehamilan dan 

kelahiran, paritas, kadar hemoglobin, pemeriksaan kehamilan, penyakit saat 

kehamilan. Faktor eksternal seperti faktor lingkungan meliputi kebersihan dan 

kesehatan lingkungan tempat tinggal, faktor sosial dan ekonomi meliputi jenis 

pekerjaan, tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu hamil. Berat bayi lahir 

dipengaruhi oleh status gizi ibu sebelum kehamilan, dan juga pertambahan 

berat badan ibu selama masa kehamilan. Asupan-asupan gizi seperti zat besi 

dan folat juga akan memengaruhi tumbuh kembang janin (Sulistyoningsih, 

2012).  

Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan bermakna antara LILA 

ibu dengan berat badan lahir bayi sebab dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel ibu dengan KEK berjumlah 16 dari 200 

sampel, dan hanya 2 diantaranya yang melahirkan bayi BBLR. Adapun 

beberapa faktor yang mempengaruhi berat lahir bayi yang tidak terjangkau 

dalam penelitian ini antara lain adalah kenaikan berat badan ibu hamil, asupan 
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nutrisi selama kehamilan, jarak kehamilan, kadar haemoglobin, pemeriksaan 

kehamilan, dan juga faktor lingkungan serta sosial ekonomi responden. 

2. Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Panjang 

Badan (PB) Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 16 ibu yang dikategorikan 

KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan panjang badan lahir normal (≥ 48 cm) 

sebanyak 7 sampel dan panjang badan < 48 cm sebanyak 9 sampel. Sedangkan 

dari 184 ibu yang tidak dikategorikan KEK, ibu yang melahirkan bayi dengan 

panjang badan normal sebanyak 156 sampel dan panjang badan < 48 cm 

sebanyak 28 sampel. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square 

dengan melihat nilai p pada Continuity Correction, diketahui nilai p sebesar 

0,000 (p < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara lingkar lengan atas ibu dengan panjang badan bayi yang 

dilahirkan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani di India 

yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara LILA ibu 

dengan panjang badan bayi (p < 0,0001) (Rani, 2017). Hal ini didukung pula 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti yang menunjukkan bahwa status 

gizi ibu ditinjau dari indeks massa tubuh dan berat badan berhuubungan 

dengan panjang badan bayi (p = 0,017 dan p = 0,001) (Nagmoti, 2015). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lamana di Palu juga mendukung hasil 

penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa panjang badan bayi baru lahir 

berhubungan dengan tinggi badan ibu (r = 0,26 dan p < 0,001) dan LILA ibu 

(r = 0,27 dan p < 0,001) (Lamana, 2017).  
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Namun, temuan pada penelitian ini bertolakbelakang dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yustiana di Semarang yang menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan panjang badan bayi baru lahir antara ibu hamil KEK dan tidak 

KEK (p =  0,132) (Yustiana, 2014).  

Panjang badan dianggap sebagai indikator kasar dari massa tanpa 

lemak yang mencerminkan pertumbuhan skeletal. Banyak faktor yang dapat 

memengaruhi panjang badan bayi ketika lahir yang masih belum terjangkau 

dalam penelitian ini, seperti status gizi ibu sejak sebelum kehamilan, infeksi, 

status anemia dan kadar mikronutrien di dalam tubuh ibu hamil (Pereira, 

2012). 

Ibu hamil KEK seharusnya mempunyai risiko melahirkan bayi stunting 

karena kejadian KEK pada trimester ketiga dapat menyebabkan penurunan 

suplai zat gizi dari ibu ke janin. Proses pertumbuhan yang tidak berjalan 

sempurna karena kurangnya suplai zat gizi dari ibu menyebabkan 

kecenderungan mengalami malnutrisi seperti stunting meningkat (Newman 

2009). 

Defisiensi mikronutrien selama masa kehamilan dapat menyebabkan 

janin mengalami pertumbuhan linear lebih lambat selama periode postnatal. 

Mikronutrien yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan linear adalah 

yodium dan seng. Mikronutrien lain yang juga berpengaruh adalah selenium, 

tembaga, molybdenum, kromium, vitamin A dan kalsium. Seorang ibu hamil 

yang menerima asupan energi yang adekuat masih dapat mengalami 

kekurangan berbagai mikronutrien. Hal ini terjadi karena makanan yang 

konsumsi dapat memiliki bioavailabilitas dan kandungan mikronutrien yang 

rendah (Yustiana, 2014) 
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3. Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Lingkar 

Kepala (LIKA) Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu KEK yang melahirkan bayi 

dengan lingkar kepala normal (33 – 37 cm) sebanyak 1 sampel dan lingkar 

kepala <33 cm sebanyak 15 sampel. Sedangkan ibu yang tidak dikategorikan 

KEK yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala normal sebanyak 98 

sampel, lingkar kepala <33 cm sebanyak 86 sampel. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sel dengan nilai expected count 

kurang dari 5, maka analisis hubungan LILA ibu hamil dengan lingkar kepala 

lahir menggunakan uji Chi-Square dengan melihat nilai p pada uji Fisher 

Exact. Hasil analisis menunjukkan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara LILA ibu 

dengan lingkar kepala bayi yang dilahirkan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nagmoti di 

India yang menunjukkan hasil bahwa status gizi ibu ditinjau dari IMT dan 

berat badan berhubungan dengan lingkar kepala bayi baru lahir (p = 0,039 dan 

p = 0,007) (Nagmoti, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Thame di Jamaica 

menunjukkan bahwa nutrisi ibu yang buruk seperti ditunjukkan oleh berat 

badan, tinggi badan, dan IMT yang rendah dikaitkan ukuran kepala bayi yang 

lebih kecil (Thame, 1997). Namun, hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ricalde di Brazil, yang menyatakan bahwa LILA tidak 

berkaitan dengan lingkar kepala bayi yang dilahirkan (p = 0,094) (Ricalde, 

1998). 

Lingkar kepala yang mencerminkan lingkar oksipitofrontal 

menggambarkan pertumbuhan otak, meskipun itu bukan ukuran sensitif atau 

spesifik. Beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika menginterpretasikan 
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pengukuran LIKA pada neonatus. Selama minggu pascanatal pertama, LIKA 

dapat menurun sekitar 0,5 cm karena kontraksi ruang cairan ekstraseluler. Jika 

nilai LIKA di atas atau di bawah batas referensi, terdapat kemungkinan masih 

menggambarkan variasi normal (Pereira, 2012). 

Lingkar kepala lahir bayi yang besar berkaitan dengan terjadinya 

beberapa komplikasi maternal dan perinatal. Risiko terjadinya kala dua 

memanjang, persalinan dengan sectio caesarea, perdarahan postpartum, 

distosia bahu dan skor Apgar rendah pada 1 menit pertama meningkat seiring 

dengan meningkatnya lingkar kepala bayi (Vaarno, 2014).  

Hasil ukur lingkar kepala digunakan sebagai pengganti pengukuran 

ukuran dan pertumbuhan otak tetapi tidak sepenuhnya berkorelasi dengan 

volume dan perkembangan otak. Penelitian yang dilakukan Shabariah di 

Bekasi menunjukkan terdapat hubungan antara lingkar kepala dengan 

perkembangan anak yang normal (Shabariah, 2016). 

Studi yang menganalisis hubungan antara status gizi ibu dengan 

lingkar kepala neonatus hingga kini belum banyak dilakukan, terkhusus pada 

status gizi ibu yang ditinjau dari lingkar lengan atas. Oleh karena itu perlu 

lebih banyak penelitian diperlukan untuk memperjelas hubungan yang tepat 

dan melibatkan mekanisme yang mendasari. 

4. Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) Ibu Hamil Terhadap Lingkar 

Dada (LIDA) Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu KEK yang melahirkan bayi 

dengan lingkar dada normal (30 – 35 cm) sebanyak 12 sampel dan lingkar 

dada <30 cm sebanyak 4 sampel. Sedangkan ibu yang tidak KEK yang 

melahirkan bayi dengan lingkar dada normal sebanyak 175 sampel dan ibu 
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tidak KEK yang melahirkan bayi dengan lingkar dada <30 cm sebanyak 9 

sampel. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat sel dengan nilai expected count 

kurang dari 5, maka analisis hubungan LILA ibu hamil dengan lingkar dada 

lahir bayi menggunakan uji Chi-Square dengan melihat nilai p pada uji Fisher 

Exact. Hasil analisis menunjukkan nilai p sebesar 0,013 (p < 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara LILA ibu 

dengan lingkar dada bayi yang dilahirkan. 

Penelitian dilakukan oleh Elshibly di Sudan menunjukkan hasil yang 

serupa, bahwa LILA ibu berhubungan kuat dengan LIDA bayi yang dilahirkan 

(p < 0,001) (Elshibly, 2009). Penelitian lain yang dilakukan oleh Nagmoti di 

India juga menunjukkan hasil yang mendukung penelitian ini, bahwa status 

gizi ibu ditinjau dari IMT berhubungan dengan lingkar dada neonatus (p = 

0,001) (Nagmoti, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Azevedo di Brazil menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi positif antara lingkar dada dengan berat badan, panjang 

badan dan lingkar kepala neonatus. Pengukuran lingkar dada rutin dilakukan 

sebagai alat sensitif untuk mengidentifikasi status kesehatan bayi, misalnya 

pada kondisi kelainan rongga toraks pada periode neonatal. Ini sering 

dikaitkan dengan tulang rusuk kecil, sempit, dan memanjang yang khas dari 

perkembangan tulang rusuk abnormal (Azevedo, 2019).  

Studi yang dilakukan oleh Ndu di Nigeria menyimpulkan bahwa 

pengukuran lingkar dada bayi baru lahir dapat menjadi alternatif untuk 

mendeteksi BBLR karena pengukuran LIDA relatif mudah dilakukan dan 

menunjukkan korelasi paling baik dengan berat badan dibandingkan dengan 

parameter antropometri lainnya. Pengukuran LIDA direkomendasikan sebagai 
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pengganti berat badan pada daerah pedesaan dan pusat perawatan kesehatan 

primer di mana timbangan timbangan mungkin tidak tersedia atau tidak dapat 

diandalkan (Ndu, 2014). 

Korelasi secara spesifik antara status nutrisi ibu dengan lingkar dada 

bayi yang dilahirkan belum banyak dibahas. Diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk menjelaskan hubungan yang tepat antara kedua variabel ini dan 

melibatkan mekanisme yang mendasarinya. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar ibu mempunyai 

status gizi yang baik. Begitu pula dengan bayi yang dilahirkan, sebagian besar 

bayi memilki antropometri yang dikategorikan normal. Antropometri lahir 

bayi merupakan cerminan dari status kesehatan dan gizi ibu selama hamil serta 

pelayanan kesehatan antenatal yang diterima ibu. Ibu hamil dengan status gizi 

yang baik dan kondisi normal, dalam hal ini  tidak sering menderita sakit dan 

tidak ada gangguan gizi pada masa pra hamil maupun saat hamil pada 

umumnya akan melahirkan bayi yang sehat (Putri, 2015). 

Dalam Al-Quran surah Luqman/31: 14 dijelaskan tentang kondisi 

seorang ibu hamil yang sedang mengandung janinnya. Hal ini tertuang seperti 

yang tertulis di bawah ini. 

الهَُُ فيِ فصِه هْهَ  وه لهى وه هْىاً عه هَُ وه لهتْهَُ أمُُّ مه يْهَِ حه الدِه انهَ بىِه وْسه صَيْىها الِْْ وه  وه

يْهَِ أنَُِ اشْك رُْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَُ إلِيَُ  الْمَصِيرُ  امه  عه

Terjemahnya:  
“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 
kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 
Hanya kepada Aku kembalimu.”  

Ayat di atas menerangkan perintah atau wasiat agar senantiasa berbuat 

baik, dalam maknanya yang luas, kepada orang tua, khususnya ibu. Demikian 
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ini, karena ibulah yang mengandung dan melahirkannya. Perbuatan baik 

kepada orang tua bisa dalam bentuk apa saja, dan inilah bentuk syukur  yang 

dikehendaki oleh ayat di atas. Ibu secara langsung mengalami kondisi sulit 

selama mengandung dan melahirkan. Seorang ibu, akan mengalami rasa 

capek atau lemah karena tenaganya tidak mampu menanggung beban yang 

sangat berat. Artinya setiap perempuan yang hamil akan menanggung beban 

berat karena janin yang ada di dalam perutnya dan kondisi fisiknya cepat 

lemah karena makanannya harus dibagi antara dirinya dan janinnya. 

Kemudian seorang ibu menyapih anaknya dalam usia dua tahun, seagaimana 

periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung hingga usia 

anak dua tahun (Kemenag, 2015). 

Terkait dengan kondisi janin dalam rahim, hal ini termasuk salah satu 

kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta’ala semata. Hal 

ini dinyatakan dalam Al-Quran surah Luqman/31: 34 sebagai berikut. 

Terjemahnya:  
“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia 
yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. 
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) 
apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang 
dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah maha 
mengetahui, maha mengenal.” 

Ayat ini pada mulanya dimaksudkan untuk menjawab keraguan 

orang-orang kafir atas keniscayaan hari kiamat. Lalu Rasulullah membaca 

ayat ini bahwa “kunci kegaiban itu ada lima”, yang hanya diketahui oleh 

Allah, yaitu pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat, turunnya hujan, 
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kondisi janin dalam kandungan, apa yang akan terjadi besok, di bumi mana 

seseorang akan mati. Melihat hal ini, kondisi janin dalam kandungan 

termasuk hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta’ala. 

Meskipun dengan ditemukannya teknologi ultrasonografi (USG), namun 

persoalan kondisi janin dalam rahim tetap menjadi misteri Ilahi. Tidak ada 

seorang pun yang tahu, mengapa posisi bayi ada yang terbalik, sungsang, atau 

melintang. Siapa yang membalik posisi bayi yang awalnya kaki di bawah dan 

kepala di atas, tetapi menjelang kelahiran posisinya bisa terbalik, kalau bukan 

Allah subhanahu wa ta’ala. Proses ini menggambarkan kebesaran dan 

kekuasaan Allah (Kemenag, 2015). 

Dalam Al-Quran QS. An-Nahl/16 : 78 dijelaskan tentang kondisi bayi 

yang baru dilahirkan ke dunia dari rahim ibunya, seperti yang tertuang di 

bawah ini. 

Terjemahnya:  
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” 

Dalam ayat di atas, Allah swt menjelaskan kegaiban dan keajaiban 

yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase 

pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan 

janin yang terjadi dalam rahim sehingga mencapai kesempurnaan. Sejak 

bertemunya sel sperma dan sel telur sampai menjadi manusia baru yang 

membawa sifat-sifat kedua orang tua dan leluhurnya. Dalam proses kejadian 

ini, terdapat rahasia hidup yang tersembunyi. Sesudah mencapai 

kesempurnaan, Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam 



50 
 

 
 

keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih dalam rahim, Allah 

menganugerahkan potensi, bakat, dan kemampuan seperti berpikir, 

berbahagia, mengindra, dan lain sebagainya pada diri manusia. Setelah 

manusia lahir, dengan hidayah Allah segala potensi dan bakat itu 

berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan dan kejahatan, 

kebenaran dan kesalahan, serta hak dan batil. Dengan pendengaran dan 

penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya, 

mempertahankan hidupnya, dan mengadakan hubungan dengan sesama 

manusia. Dengan perantaraan akal dan indra, pengalaman dan pengetahuan 

manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. Semua itu 

merupakan rahmat dan anugerah Tuhan kepada manusia yang tidak terhingga. 

Oleh karena itu, seharusnyalah mereka bersyukur kepada-Nya, baik dengan 

cara beriman kepada keesaan Allah, dan tidak menyekutukan-Nya dengan 

yang lain maupun dengan mempergunakan segala nikmat Allah untuk 

beribadah dan patuh kepada-Nya (Kemenag, 2015). 

Berdasarkan ketiga ayat di atas diketahui bahwa peran orang tua 

sangatlah penting dalam mendidik, mengasuh, dan membentuk karakter anak, 

serta menyediakan segala kebutuhan yang menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan anak, termasuk zat gizi yang dibutuhkan oleh seorang anak. 

Oleh karena itu setiap orang tua dan pasangan suami istri yang akan memiliki 

keturunan hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup terkait terkait hal-hal 

tersebut. Peneliti merekomendasikan kepada Kementerian Agama atau 

lembaga penyelenggara kursus pra nikah untuk memasukkan aspek kesehatan 

sebagai salah satu materi dalam kursus pra nikah agar setiap pasangan yang 

akan menikah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait kesehatan 

keluarga. 
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C. Hambatan Penelitian  

Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan bagi peneliti dalam proses 

penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1. Peneliti kesulitan untuk memperkirakan waktu pengambilan data pada 

masing-masing responden sebab pasien yang akan melahirkan datang pada 

saat yang tidak bisa diprediksi. 

2. Kondisi pasien obstetri yang dapat berubah setiap saat, sehingga beberapa 

responden batal menjadi subjek penelitian.  

3. Peneliti kesulitan melakukan informed consent pada pasien inpartu yang 

telah mengalami rasa kesakitan menjelang persalinan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian mengenai hubungan lingkar lengan atas ibu 

hamil terhadap antropometri bayi baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Sebagian besar ibu hamil memiliki status gizi normal atau tidak 

mengalami kekurangan energi kronik yakni sebanyak 184 responden 

(92%). 

2. Sebagian besar bayi dilahirkan dengan antropometri normal, yakni 

bayi dengan berat badan lahir ≥ 2500 gram sebanyak 192 bayi (96%), 

bayi dengan panjang badan lahir ≥ 48 cm sebanyak 163 bayi (81,5%), 

bayi dengan lingkar kepala lahir ≥ 32 cm sebanyak 99 bayi (49,5%), 

dan bayi dengan lingkar dada lahir ≥ 30 cm sebanyak 187 bayi 

(93,5%). 

3. Tidak terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkar 

lengan atas ibu hamil dengan berat badan bayi baru lahir. 

4. Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkar lengan atas 

ibu hamil dengan panjang badan bayi baru lahir. 

5. Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkar lengan atas 

ibu hamil dengan lingkar kepala bayi baru lahir. 

6. Terdapat hubungan bermakna secara statistik antara lingkar lengan atas 

ibu hamil dengan lingkar dada bayi baru lahir. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang peneliti 

ajukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini untuk 

membandingkan hasil temuannya dengan hasil penelitian ini. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain 

selain LILA sebagai indikator status gizi ibu hamil, seperti IMT, 

pertambahan berat badan, dan variabel lainnya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji status gizi ibu hamil 

dengan menanyakan secara detail riwayat konsumsi zat gizi selama 

kehamilan. 

4. Bagi Kementerian Agama atau lembaga penyelenggara kursus pra nikah 

diharapkan untuk memasukkan aspek kesehatan sebagai salah satu materi 

dalam kursus pra nikah. 
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LAMPIRAN 1 

HASIL UJI STATISTIK 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

LILA1 * BB1 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * PB1 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * LK1 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * LD1 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * Usia 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * Paritas 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * Jenjang_Pendidikan 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

LILA1 * Pekerjaan 200 100,0% 0 0,0% 200 100,0% 

 
LILA * BB 

 

Crosstab 

Count   

 

BB1 

Total <2500 >=2500 

LILA1 <23,5 2 14 16 

>=23,5 6 178 184 

Total 8 192 200 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,272a 1 ,070   

Continuity Correctionb 1,308 1 ,253   

Likelihood Ratio 2,241 1 ,134   

Fisher's Exact Test    ,127 ,127 

N of Valid Cases 200     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,64. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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LILA * PB 

 
Crosstab 

Count   

 

PB1 

Total <48 =>48 

LILA1 <23,5 9 7 16 

>=23,5 28 156 184 

Total 37 163 200 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,438a 1 ,000   

Continuity Correctionb 13,829 1 ,000   

Likelihood Ratio 12,689 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 200     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,96. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

LILA * LK 

Crosstab 

Count   

 

LK1 

Total <33 >=32 

LILA1 <23,5 15 1 16 

>=23,5 86 98 184 

Total 101 99 200 

 



60 
 

 
 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,014a 1 ,000   

Continuity Correctionb 11,201 1 ,001   

Likelihood Ratio 15,463 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

N of Valid Cases 200     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,92. 

b. Computed only for a 2x2 table  

 
 
LILA * LD 

 

Crosstab 

Count   

 

LD1 

Total <30 >=30 

LILA1 <23,5 4 12 16 

>=23,5 9 175 184 

Total 13 187 200 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,794a 1 ,002   

Continuity Correctionb 6,765 1 ,009   

Likelihood Ratio 6,338 1 ,012   

Fisher's Exact Test    ,013 ,013 

N of Valid Cases 200     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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LAMPIRAN 2 

DATA HASIL PENELITIAN 

 

No. 
Nama 

(inisial) 
Usia 

(tahun) 
Paritas 

Pendidi
kan 

Pekerjaan 
LILA 
Ibu 

(cm) 

Bayi Baru Lahir 
BB 
(kg) 

PB 
(cm) 

LK 
(cm) 

LD 
(cm) 

1 AY 21 1 SMU IRT 22 2200 45 30 28 
2 IM 35 2 D3 Karyawan 25,5 3500 49 33 34 
3 HK 23 2 SD Petani 35 3200 50 33 34 
4 RA 25 1 D3 IRT 30,5 3600 53 32 34 
5 NA 32 2 S1 Karyawan 31,8 2900 48 32 32 
6 IS 25 1 D3 Wiraswasta 20,8 2700 47 32 32 
7 FN 35 1 SMU Wiraswasta 33 3500 50 34 34 
8 TJ 37 2 SD Petani 25,5 2250 48 31 31 
9 R 31 1 SD IRT 28 3050 48 32 30 

10 F 22 1 SMU IRT 22,5 3300 48 32 30 
11 SR 28 1 S1 IRT 30,5 3200 49 32 31 
12 SF 32 3 SMU IRT 29 3550 52 34 32 
13 MH 29 2 S1 IRT 25,5 2550 47 32 30 
14 A 26 1 S1 Karyawan 23,3 3200 50 33 31 
15 SM 29 2 S1 IRT 21,5 3200 50 32 30 
16 RM 28 2 SMU IRT 29,5 2800 51 33 31 
17 RF 35 3 D3 IRT 25 2900 48 32 33 
18 SA 23 1 S1 IRT 34 3550 50 33 30 
19 HK 25 1 D3 IRT 26,5 3100 49 33 34 
20 RH 26 1 S1 IRT 27,5 2800 49 33 34 
21 FS 30 1 SMU IRT 25,5 3000 49 32 31 
22 SE 34 3 S1 IRT 33 4200 53 34 36 
23 FI 25 1 SMU IRT 26 3300 48 32 30 
24 FH 31 2 D3 Bidan 24 3100 49 33 34 
25 SN 28 1 S1 Wiraswasta 32,5 2800 48 32 30 
26 SM 40 3 SMP IRT 30,5 3000 48 32 30 
27 IM 23 1 D3 Karyawan 25 2550 45 30 29 
28 DR 34 3 SMU IRT 25 3200 50 33 32 
29 BR 25 1 SMU IRT 26,5 2300 46 30 27 
30 R 29 3 SMP IRT 30 3250 49 32 33 
31 TF 22 1 SMU Mahasiswa 33 3100 49 32 32 
32 HN 25 1 D3 Perawat 27 3300 48 32 33 
33 SN 26 1 SMU IRT 26,5 3000 49 32 31 
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34 RS 24 2 SMU Wiraswasta 27,5 3300 50 32 32 
35 ED 24 3 SMU IRT 25,5 3000 49 32 30 
36 WS 31 3 S1 IRT 27,5 3500 50 34 33 
37 SM 21 1 SMU Mahasiswa 24,5 2500 48 32 30 
38 IN 33 4 SMU IRT 28 3600 50 35 34 
39 IE 27 1 S1 Karyawan 29 2800 47 32 30 
40 JA 32 3 S1 Guru 30,3 3300 50 34 33 
41 H 40 2 SMU Wiraswasta 26,5 3200 50 33 33 
42 FM 29 1 S1 IRT 24 2700 49 32 30 
43 EP 25 2 S1 IRT 25,5 3900 48 34 36 
44 SS 28 1 S1 Wiraswasta 30 2800 46 30 30 
45 TP 29 1 S1 PNS 24,5 3200 47 33 33 
46 AN 28 2 S1 Karyawan 33,5 4200 51 35 35 
47 ZW 31 3 D4 Honorer 28 3700 51 33 33 
48 SA 23 1 S1 Wiraswasta 22 3000 50 32 31 
49 AF 25 1 S1 Karyawan 26,5 2600 47 30 28 
50 SB 24 1 S1 IRT 27,8 2350 45 30 28 
51 NA 27 1 S2 Karyawan 23 2500 46 30 28 
52 AW 30 1 S1 Karyawan 29 3200 49 32 30 
53 RA 25 1 D3 Honorer 28,2 3550 50 34 33 
54 SY 19 1 SMU IRT 31 3800 50 32 30 
55 IN 28 1 D4 PNS 26 2600 46 30 30 
56 H 32 2 SMP Wiraswasta 26 2200 46 30 30 
57 EF 32 3 SMP IRT 33,5 3000 49 32 34 
58 NT 28 2 SMU Wiraswasta 28 3400 51 33 30 
59 NF 25 2 S1 IRT 28 2900 47 31 30 
60 SA 21 1 S1 IRT 30,5 3500 50 33 34 
61 NI 26 1 S1 Karyawan 25 2750 47 33 32 
62 NB 25 1 S1 IRT 26 3250 51 33 32 
63 AB 27 2 S1 Karyawan 36 3200 50 33 32 
64 TR 23 1 S1 PNS 26,5 2900 50 33 31 
65 NA 25 1 S1 IRT 29,2 2900 49 32 31 
66 AS 20 1 SMU Wiraswasta 28,5 3200 50 33 32 
67 MA 25 1 S1 Wiraswasta 25 3100 51 33 31 
68 MM 22 2 SMU IRT 27,2 2900 50 33 31 
69 SD 24 1 SMU IRT 32 3300 50 33 32 
70 RP 24 1 S1 Guru 25 2750 47 33 28 
71 SF 22 1 D4 IRT 24,5 3000 47 31 32 
72 AS 25 1 S1 IRT 32 3350 48 32 32 
73 YA 27 1 S2 Guru 29,5 3400 50 34 34 
74 NG 17 1 SMP IRT 20 2750 47 31 32 
75 AR 35 3 S1 PNS 28,5 3000 49 33 34 
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76 SR 23 3 SMU IRT 26,5 3400 48 33 34 
77 NW 29 1 SMU IRT 25,5 2700 49 31 30 
78 RD 26 1 S1 IRT 36 3350 48 31 34 
79 IY 21 1 SMU Mahasiswa 33 3100 50 32 31 
80 AS 24 1 SMU Mahasiswa 24 3150 49 32 31 
81 AT 24 3 SMU IRT 25 2950 48 32 31 
82 NH 28 1 S1 Karyawan 28 3200 48 32 33 
83 SS 36 3 SMU IRT 29 3700 52 34 32 
84 EA 36 2 S1 Karyawan 31 3200 49 33 33 
85 NZ 27 2 S1 IRT 30,5 3250 49 33 31 
86 KK 23 1 SMU IRT 26,5 3300 50 33 30 
87 NN 30 2 D3 Bidan 30,7 3400 50 32 32 
88 WA 27 1 S2 IRT 29,8 3000 49 32 31 
89 SM 40 4 D2 IRT 26 3450 49 33 32 
90 FM 27 1 S1 IRT 25 2900 47 32 31 
91 SP 19 1 SMU IRT 25 3250 49 32 32 
92 S 29 2 SMU IRT 36 3200 48 33 32 
93 MAC 19 1 SMU IRT 33 3400 50 34 34 
94 HF 27 3 S1 Guru 28,5 3650 52 34 34 
95 AM 25 1 D1 PNS 32,5 2950 47 32 30 
96 JA 25 1 SMU IRT 35 2600 49 31 29 

97 P 24 1 S1 
Karyawan 
swasta 26 3000 48 32 30 

98 I 25 1 S1 
Karyawan 
swasta 24,5 2950 48 33 28 

99 FI 25 1 SMU IRT 26 3300 48 32 30 
100 SM 21 1 SMU IRT 24,5 2500 48 32 30 
101 FI 29 1 SMP IRT 35 3000 49 33 32 
102 AA 25 1 S1 IRT 22,5 3200 49 32 30 
103 MI 32 1 D4 IRT 23 2800 48 31 31 
104 CA 25 1 S1 IRT 25,5 3150 50 34 32 
105 UP 28 1 D4 IRT 29,5 3300 50 33 34 
106 AE 24 3 D3 IRT 22,5 2700 46 30 28 

107 RF 26 1 S1 
Karyawan 
swasta 32,5 2950 48 32 31 

108 AS 30 2 S1 Dokter 33 3100 50 33 32 
109 RA 27 2 SMU IRT 30,5 3300 49 33 30 
110 MT 27 1 S1 Guru 25,5 3500 52 33 32 
111 SH 27 2 SMU IRT 27 3800 51 33 34 

112 SA 27 3 D3 
Karyawan 
swasta 23,3 2700 47 30 33 

113 SY 36 3 S1 PNS 33,5 3500 49 33 33 
114 GW 30 1 S1 IRT 28,5 3000 50 33 30 
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115 FS 27 2 D4 IRT 33 3500 49 34 30 
116 AR 32 3 S1 IRT 24,5 3100 49 32 32 
117 IR 30 2 S2 IRT 28 3300 49 32 33 
118 S 27 1 S1 Guru 27 3250 48 33 33 
119 NS 28 3 S1 IRT 26,5 2800 48 32 31 

120 N 29 1 SMU 
Karyawan 
swasta 27,5 3100 49 32 33 

121 I 24 2 SMU IRT 24 3250 49 33 32 

122 DD 24 1 SMU 
Karyawan 
swasta 20,5 2600 47 31 32 

123 FA 26 2 D3 IRT 25 3050 48 31 30 
124 R 26 1 S2 Dosen 26 2800 46 31 32 
125 RS 22 1 SMU IRT 32,5 3550 49 33 32 
126 SA 27 1 S1 PNS 24 2700 48 32 30 
127 FS 23 3 SMU IRT 31,5 3100 49 33 30 
128 EF 22 1 SMU IRT 31 3000 47 31 30 
129 WM 30 2 S1 Perawat 28 2750 48 33 30 
130 SR 23 1 D3 IRT 29 2900 49 32 30 
131 KN 29 2 S2 Dosen 22 2300 44 30 29 
132 MA 41 5 SMU IRT 33 3400 51 33 32 
133 HK 29 1 S1 IRT 27 2750 46 31 31 

134 JI 26 2 S1 
Karyawan 
swasta 29,5 3100 47 32 31 

135 SP 29 2 SMU IRT 30 3100 48 32 32 
136 NA 21 1 D3 IRT 32 2950 50 34 34 
137 AN 21 1 SMU Mahasiswa 24,5 3200 50 34 33 
138 MF 36 2 D3 Honorer 22 2900 48 32 30 
139 MN 35 4 S1 PNS 26,5 3000 48 32 31 

140 SF 25 1 SMU 
Karyawan 
swasta 21 2500 45 31 30 

141 MB 28 1 S1 Wiraswasta 25,5 2800 49 33 30 
142 AS 28 1 D3 IRT 29 3000 47 31 31 
143 YI 30 2 SMU IRT 33 3500 50 34 32 
144 MI 23 3 SMU IRT 29,5 3300 51 33 32 
145 AF 28 1 D3 Wiraswasta 30,5 3800 49 33 32 
146 KN 32 2 S1 IRT 29,5 3000 50 33 32 
147 M 43 2 S1 IRT 33,5 4150 53 39 33 
148 K 40 4 S2 PNS 27,5 3000 50 33 30 
149 NF 30 1 SMU Wiraswasta 28 3100 50 33 30 
150 SH 24 2 SMU IRT 25 2800 50 31 30 
151 MR 26 2 SMP IRT 24,5 3000 48 32 30 
152 IP 27 1 S1 IRT 28,5 2800 49 32 32 
153 DA 25 1 SMU Karyawan 26,5 2600 48 30 30 
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swasta 
154 PS 39 2 SMU IRT 27,5 3300 48 31 30 

155 NR 27 1 S1 
Karyawan 
swasta 24 2600 49 32 30 

156 DS 30 3 SMU IRT 32 3300 49 33 32 
157 AM 25 1 S1 IRT 26 3000 49 33 30 
158 NT 19 1 SMU IRT 23,5 2400 47 30 27 
159 NW 24 2 D3 IRT 25 2600 46 31 31 
160 S 27 2 S1 IRT 27,5 2950 49 31 31 
161 FH 22 1 SMU IRT 32 3300 50 33 31 
162 MS 27 1 D3 Honorer 26,5 2850 47 32 32 

163 AT 37 3 SMU 
Karyawan 
swasta 28 3000 48 34 34 

164 NA 24 1 SMU IRT 27,5 2800 49 33 33 
165 NA 29 1 S1 IRT 28 3100 49 31 31 
166 SS 31 3 S1 IRT 24,5 3000 49 33 34 
167 AZ 28 2 S2 IRT 29 3000 50 33 34 
168 ID 23 1 SMU IRT 36 3200 48 31 31 
169 AA 35 2 S1 IRT 34 3600 50 33 34 
170 AR 36 2 S1 IRT 24 2750 48 32 32 
171 KP 17 1 S1 IRT 27,5 2800 49 33 33 
172 FM 24 1 S1 Guru 25 2600 46 32 33 
173 AT 28 1 S1 IRT 28 3100 49 33 32 
174 AP 20 1 SMU Mahasiswa 30 3250 49 33 34 
175 JB 29 1 SMU IRT 35 3400 49 33 34 
176 FA 29 1 S1 Honorer 28,5 3150 50 32 31 

177 YL 31 2 S1 
Karyawan 
BUMN 27 2900 49 31 33 

178 RR 25 1 S1 PNS 30,5 3100 49 33 34 
179 CG 18 1 SMU Mahasiswa 33,5 3450 50 33 34 
180 AS 26 1 S1 IRT 25 2700 46 30 28 
181 NO 30 3 S1 Wiraswasta 32 3400 50 34 35 
182 SN 27 1 S1 IRT 24 2600 49 33 32 
183 FR 29 2 SMU IRT 31,5 3500 49 33 33 

184 NF 24 1 S1 
Karyawan 
swasta 29 3400 50 33 32 

185 MI 23 1 SMU Wiraswasta 28,5 3250 49 32 32 
186 NN 25 2 SMU IRT 29 3100 50 33 33 
187 IA 23 1 SMU IRT 24,5 2400 45 31 36 
188 AS 27 1 SMU IRT 32 3200 50 34 33 

189 IP 27 1 S1 
Karyawan 
swasta 31,8 2500 47 32 31 

190 MA 22 1 SMU IRT 26,5 2800 50 33 30 
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191 NA 39 3 S1 Guru 27 3100 50 33 33 

192 J 34 2 S1 
Karyawan 
swasta 26 2500 48 33 30 

193 SB 29 3 S1 
Karyawan 
swasta 29,5 3300 50 34 33 

194 FM 30 1 SMU  
Karyawan 
swasta 27 3000 48 32 32 

195 HA 31 2 SMU IRT 25,5 3200 50 33 34 
196 PS 29 3 S1 IRT 34 3100 49 33 32 
197 NF 33 4 S1 PNS 26 3300 49 34 34 
198 SS 30 2 S1 IRT 29,5 3300 48 32 32 
199 AY 34 3 S1 Honorer 26 3200 49 33 32 
200 SS 29 2 S2 IRT 31 3700 50 34 35 
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