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ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM DI 
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR TAHUN 2021 

Shanun Shari Sakunti1, Rini Fitriani2, Syatirah Jalaluddin3, Andi Tihardimanto4 

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 

 

Asfiksia merupakan penyebab kedua terbanyak kematian neonatal di 
Indonesia pada tahun 2019 dengan kasus sebanyak 5.464 kasus. Asfiksia terjadi 
karena kurangnya aliran darah ataupun pertukaran gas dari atau ke janin pada bayi 
baru lahir. Jika keadaan ini tidak ditangani secara cepat dan tepat maka dapat 
menyebakan kerusakan organ vital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor 
risiko yang mempengaruhi kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji 
Makassar. Desain penelitian yang digunakan yaitu analitik observasional dengan 
pendekatan case control. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling dengan menggunakan data sekunder berupa rekam medik pasien. Dari 
sampel 47 kasus dan 47 kontrol dengan uji chi square odd ratio didapatkan usia 
ibu (OR=1,857; CI 95%= 0,809-4,264), ibu dengan preeklampsia (OR=2,179; CI 
95%=0,848-5,603), paritas ibu (OR=0,652; CI 95%=0,262-1,623), dan metode 
persalinan dengan instrumen (OR=0,616; CI 95%=0,258-1,468) bukan merupakan 
faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum dan ibu dengan anemia (OR=3,410; CI 
95%=1,350-8,614), KPD (OR=3,872; CI 95%=1,364-10,989), BBL (OR=7,451; 
CI 95%=2,913-19,057), dan usia gestasi (OR=7,765; CI 95%=2,770-21,765) 
merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. Hasil uji regresi logistik 
berganda menunjukkan BBL merupakan risiko yang paling berpengaruh terhadap 
kejadian asfiksia neonatorum. 
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THE RISK FACTORS ANALYSIS OF ASPHYSIA NEONATORUM IN 
LABUANG BAJI HOSPITAL OF MAKASSAR IN 2021 

Shanun Shari Sakunti1, Rini Fitriani2, Syatirah Jalaluddin3, Andi Tihardimanto4 

Medical Education Program of UIN Alauddin Makassar 

 

Asphyxia was considered to be the second cause of neonatal death in 
Indonesia with 5,464 cases during the year of 2019. Asphyxia occurs due to the 
lack of blood flow and air exchanges from and to the fetus in newborns. If this 
situation is not treated quickly and properly, it may cause various damages to the 
vital organs of the fetus. Therefore, the major purpose of this study was to 
investigate the risk factors that influence the occurrences of asphyxia neonatorum 
in Labuang Baji Hospital of Makassar. The method used for this study was 
observational analytic by using a case control approach. The sampling method 
used in this research was a purposive sampling method. The research data were 
taken from the medical records of patients at the hospital. There were 47 selected 
samples of the study, and 47 selected samples for the controls. The data were 
analysed by using a chi square odd ratio test. From this research, it was apparent 
that the maternal age with (OR = 1.857; 95% CI = 0.809-4.264), the preeclampsia 
in mothers (OR = 2.179; 95% CI = 0.848-5.603), the maternal parity (OR=0.652; 
95% CI=0.262-1.623), and the instrumental delivery method (OR=0.616; 95% 
CI=0.258-1.468) were not considered to be the factors on the occurrences of 
asphyxia neonatorum. In contrast, the variables of maternal anemia (OR=3.410; 
95% CI = 1.350-8.614), the PROM (OR=3.872; 95% CI=1.364-10.989), the BBL 
(OR=7.451; 95% CI=2.913-19.057), and the gestational age (OR=7.765; 95% 
CI=2.770- 21,765) were considered to be the major factors on the occurrences of 
asphyxia neonatorum. Moreover, the results of multiple logistic regression test 
also showed that the BBL was the most influential factor causing the asphyxia 
neonatorum.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kematian bayi (infant mortality) merupakan kematian pada bayi sebelum 

usianya menginjak satu tahun (CDC, 2018). Angka kematian bayi biasanya 

digunakan bukan hanya untuk mengukur perkembangan ekonomi, namun juga 

dapat mengukur taraf hidup maupun indikator kesehatan dari suatu bangsa 

(Popoola, 2019). Berdasarkan data global WHO terbaru tahun 2019 angka 

kematian bayi sebesar 28.23% per 1000 kelahiran hidup di dunia, terhitung sejak 

tahun 2009 sebanyak 38,28% per 1000 kelahiran hidup didunia dan dalam 10 

tahun terakhir angka ini mengalami penurunan sebanyak 10,05% (WHO, 2019). 

Berdasarkan hasil dari Survei Demografi & Kesehatan Indonesia (SDKI) 

2017 terdapat Angka Kematian Neonatal sebanyak 15/1.000 kelahiran hidup, 

Angka Kematian Bayi 24/1.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita 

32/1.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2019). Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 

799 kasus kematian neonatal pada tahun 2018, dan angka kematian neonatal per 

1.000 kelahiran hidup adalah 5,30. Pada tahun 2019 angka kematian neonatal 

adalah 714 kasus, lebih rendah dari tahun sebelumnya, dengan angka kematian 

neonatal 4,68 per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan Sulsel, 2020). 

Berdasarkan laporan data yang masuk ke Direktorat Kesehatan Keluarga 

dalam komdat.kesga.kemkes.go.id, di tahun 2019 terdapat sebanyak 69% 

kematian neonatal dari total 29.322 kematian balita. Dari total kematian neonatal 
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tersebut, 80% (16.156 kematian) terjadi pada bayi baru lahir dalam enam hari 

pertama kehidupan (Kemenkes, 2019). Tingginya angka kematian neonatal ini 

terkait dengan kualitas dari pelayanan persalinan maupun penanganan bayi baru 

lahir yang belum optimal saat segera setelah lahir hingga minggu pertama setelah 

lahir (WHO, 2018). 

Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan penyebab utama kematian 

neonatal di Indonesia pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 7.150 kasus, dan 

penyebab kedua terbanyak yaitu asfiksia dengan jumlah 5.464 kasus. Selama 

periode neonatal (0-28 hari), terjadi penyesuaian yang besar akibat perbedaan 

kehidupan intrauterin dan ekstrauterin, dan hampir semua sistem mengalami 

pematangan organ. Bayi yang berusia kurang dari satu bulan merupakan 

kelompok usia yang paling berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan yang 

apabila tidak ditangan dengan tepat bisa berakibat fatal (Kemenkes, 2019). 

Asfiksia neonatorum merupakan salah satu sindrom distres pernapasan 

dimana terjadi kegagalan napas pada bayi baru lahir (Dorland, 2015). Asfiksia 

terjadi karena kurangnya aliran darah ataupun pertukaran gas dari atau ke janin 

pada bayi baru lahir. Jika keadaan ini tidak ditangani secara cepat dan tepat maka 

dapat menyebakan kerusakan organ vital (otot, hati, jantung, dan paling parah 

otak) (Gillam-Krakauer & Gowen, 2020). 

Adapun faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi kejadian asfiksia 

neonatorum berupa: a) faktor prenatal, seperti usia ibu, preeklamsia dan eklamsia, 

faktor sosial ekonomi; b) faktor intranatal, seperti kelainan letak, operasi sesar, 

persalinan dengan ekstraksi vakum, forseps, prolaps tali pusat dan ketuban pecah 
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dini; c) Faktor bayi, termasuk berat badan lahir rendah, persalinan prematur 

(Aslam et al., 2014). 

Dalam Murniati, Taherong, dan Syatirah (2021) disebutkan bahwa 

prevalensi asfiksia di Indonesia karena faktor penyakit ibu antara lain preeklamsia 

dan eklamsia sebesar (24%), anemia (10%), infeksi berat (11%), sedangkan pada 

faktor persalinan diantaranya proses persalinan yang lama atau macet sebesar 

(2,8–4,9%), persalinan dengan komplikasi (seperti presentasi bokong, gemeli, 

distosia bahu, vakum ekstraksi, forsep) adalah (3 – 4%). 

Proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim sangat 

didukung oleh faktor ibu, yaitu bagaimana cara agar ibu dapat memenuhi nutrisi 

janin untuk tumbuh kembang yang optimal, serta dapat melewati masa transisi 

dari intrauterin ke ekstrauterin. Allah swt. telah menjelaskan dalam QS al-Ḥajj/22: 

5. 

                                

                               

                           

                                

                 

Terjemahnya: 

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), 
Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa 
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yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu 
sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan 
dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, 
supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah 
diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami 
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan 
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS al-Ḥajj/22: 5) 

(Kementerian Agama RI, 2019) 

Dalam buku tafsir Ibnu Kaṡīr, ketika Allah swt. menceritakan manusia 

yang tidak percaya akan hari kebangkitan dan akhirat, Dia menunjukkan bukti 

kekuasaan-Nya sebagaimana yang dijelaskan pada awal penciptaan manusia. 

“maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah” yaitu asal 

manusia dimulai dari Adam as. yang dibentuk dari tanah tersebut. “kemudian dari 

setetes mani” yaitu Allah swt. menjadikan turunannya dari setetes air yang hina. 

“kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging” yaitu ketika 

air mani telah menetap di rahim wanita, maka akan tinggal di rahim itu selama 40 

hari, begitu pula semua yang bersatu dengan air mani tersebut. Kemudian 

terbentuk segumpal darah merah atas izin Allah swt. dan tinggal didalam rahim 

seorang wanita selama 40 hari. Selanjutnya, segumpal darah itu berkembang 

membentuk mudghah (segumpal daging) yang belum ada rupa dan bentuknya. 

Kemudian, diberilah oleh Allah swt. bentuk dan rupa, seperti tangan, kepala, 

dada, perut, kaki, dan seluruh anggota badannya. “kemudian dari segumpal 

daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna” yaitu keguguran 

yang dapat terjadi baik setelah sempurna bentuk anggota badannya maupun yang 

belum sempurna bentuk dan rupanya. Ketika lewat dari 40 hari setelah terbentuk 

segumpal daging, maka Allah swt. meniupkan ruh kedalam mudghah serta 

memperkuatnya atas apa yang dikehendaki oleh Allah swt. berupa keelokan 
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maupun keburukan, jenis kelamin, serta menetapkan rizki, kapan ajalnya, celaka 

maupun bahagianya.“kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi” yaitu bayi 

lemah tubuhnya, pendengaran, penglihatan, perasaan, gerak, dan juga akalnya. 

Kemudian Allah swt. berikan sedikit demi sedikit kekuatan kepadanya dan 

ditumbuhkan rasa kasih sayang pada kedua orang tuanya di siang dan malam 

(Kaṡīr, 2012). 

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits al-Bukhārī, dari Zaid bin 

Wahhāb, Ibnu Mas‟ūd berkata: “Rasulullah bersabda dan dia orang yang jujur dan 

dipercaya: sesungguhnya masing-masing diantara kalian dikumpulkan 

penciptaannya didalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah (air mani), 

kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi 

segumpal daging selama 40 hari juga, kemudian diutuslah kepada Malaikat untuk 

meniupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan empat perkara; 

ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ketentuan akan celaka dan 

bahagianya.” (Kaṡīr, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kardana (2016) terhadap 70 

responden dengan menggunakan data rekam medik pasien dan metode case 

control, dari 35 kasus asfiksia didapatkan bayi yang mengalami asfiksia 

dilahirkan oleh 28,6% ibu dengan usia kehamilan risiko tinggi (usia <16 dan >35 

tahun). Sedangkan faktor intranatal berupa cara persalinan dengan menggunakan 

instrumen didapatkan hasil 62,9% bayi mengalami asfiksia, dan 26,6% bayi 

mengalami asfiksia dengan riwayat persalinan yang lama. 
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Sedangkan faktor risiko lainnya dari faktor ibu seperti preklamsia, pada 

hasil penelitian oleh Lestari & Putri (2019) dengan 200 sampel menyatakan 

bahwa kejadian asfiksia berisiko 0,7 kali lebih tinggi pada ibu dengan preklamsia 

dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami preklamsia, selain itu asfiksia 

dominan dipengaruhi oleh faktor kelainan letak dengan presentase sebesar 51% 

kejadian asfiksia memiliki riwayat kelainan letak dalam kehamilan, sedangkan 

bayi dengan kelahiran prematur 25% mengalami asfiksia, selain itu bayi dengan 

BBLR berisiko 45,4% mengalami asfiksia. 

Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengambil data awal kejadian asfiksia neonatorum pada tahun 2020-2021 di 

beberapa rumah sakit yaitu kejadian asfiksia di RSIA Pertiwi Makassar sebanyak 

9 kasus, RSIA Ananda Makassar sebanyak 2 kasus, RSUD Haji Makassar 

sebanyak 6 kasus, dan RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 53 kasus. Dari 

pengambilan data awal diatas didapatkan tingkat kejadian asfiksia yang paling 

tinggi ada di RSUD Labuang Baji Makassar yaitu sebanyak 53 kasus oleh karena 

itu peneliti akan melakukan penelitian di RSUD Labuang Baji Makassar untuk 

menganalisis faktor yang menjadi risiko kejadian asfiksia neonatorum (Data 

Sekunder, 2021).  

Asfiksia neonatorum merupakan penyebab kedua terbanyak kematian 

neonatus di Indonesia dan sebagian besar bayi dengan asfiksia mengalami 

gangguan pada susunan saraf, sedangkan penyebab pertama kematian neonatus 

yaitu BBLR juga sangat berisiko mengalami asfiksia neonatorum karena belum 

matangnya fungsi organ tubuh bayi, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait 
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hal yang menjadi faktor risiko asfiksia, salah satunya agar dapat dilakukan 

pengendalian yang tepat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait untuk 

mengurangi risiko asfiksia neonatorum. Salah satu cara pengendalian kejadian 

asfiksia yaitu memaksimalkan tugas tenaga kesehatan dalam mencegah masalah 

kematian neonatus ini yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan neonatus 

dasar (resusitasi, ASI eksklusif, mencegah infeksi dengan perawatan tali pusat, 

mata, kulit, dan melakukan imunisasi), diberikan vitamin K, Manajemen Terpadu 

Balita Muda (MTB) dan edukasi perawatan neonatus di rumah serta mengamati 

perkembangan dan pertumbuhan menggunakan buku KIA (Dinas Kesehatan 

Sulsel, 2020). Selain itu dibutuhkan juga edukasi yang tepat kepada ibu untuk 

mengurangi faktor risiko terjadinya asfiksia.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya terkait asfiksia neonatorum, penelitian yang akan saya lakukan kali 

ini akan menganalisis beberapa variabel yang tidak diteliti secara bersamaan oleh 

penelitan terdahulu berupa faktor prenatal (usia ibu, hipertensi, paritas, dan status 

anemia), faktor intranatal (metode persalinan dan KPD), dan faktor bayi (BBLR 

dan prematur). Penelitian ini menggunakan metode case control untuk melihat 

seberapa signifikan faktor-faktor tersebut terhadap kejadian asfiksia dengan 

perbandingan case dan control yaitu 1:1, jumlah sampel yang akan diteliti 

sebanyak 94 sampel yang terbagi atas 47 case dan 47 control. Berdasarkan uraian 

diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Faktor Risiko 

Kejadian Asfiksia Neonatorum” yang akan dilakukan di RSUD Labuang Baji 

yang memiliki angka kejadian Asfiksia paling tinggi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian data yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, 

maka rumusan dalam penelitian ini adalah apakah faktor risiko kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar 2021? 

C. Hipotesis 

1) Hipotesis kerja 

a) Usia ibu merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar. 

b) Preklamsia merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar. 

c) Paritas merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar. 

d) Anemia merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar. 

e) Metode persalinan dengan instrumen merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

f) Ketuban pecah dini (KPD) merupakan faktor risiko kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

g) Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan faktor risiko kejadian 

asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

h) Prematur merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar. 
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2) Hipotesis nol 

a) Usia ibu bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum 

di RSUD Labuang Baji Makassar. 

b) Preklamsia bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

c) Paritas bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar. 

d) Anemia bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum 

di RSUD Labuang Baji Makassar. 

e) Metode bukan persalinan dengan instrumen merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

f) Ketuban pecah dini (KPD) bukan merupakan faktor risiko kejadian 

asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

g) Berat badan lahir rendah (BBLR) bukan merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

h) Prematur bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum 

di RSUD Labuang Baji Makassar. 
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D. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Cara 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1.  Asfiksia 

Neonatorum 

Asfiksia neonatorum 

mengacu pada kurangnya 

aliran darah atau pertukaran 

gas dengan janin sebelum, 

selama, atau setelah 

melahirkan, yang dinilai 

dengan APGAR skor. 

APGAR 

Skor 

Asfiksia: AS 5 

menit ≤ 7 

Tidak Asfiksia: 

AS 5 menit > 7 

Nominal 

Variabel Dependen 

2.  Usia Ibu Usia ibu yang diukur mulai 

dari ibu lahir sampai usia ibu 

saat melakukan persalinan 

terakhir yang dinyatakan 

dalam tahun dan bulan. 

Tanggal 

lahir dan 

waktu 

riwayat 

persalinan 

terakhir 

Risiko tinggi: 

<20 tahun dan 

≥35 tahun 

Risiko rendah: 

20-34 tahun 

 

Nominal 

3.  Preeklampsia Kondisi saat naiknya tekanan 

darah ibu saat usia kehamilan 

lebih dari 20 minggu beserta 

adanya proteinuria ≥ 

300mg/hari dan dituliskan 

sebagai diagnosis akhir dalam 

rekam medis. 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: 

Positif 

preeklampsia 

Risiko rendah: 

Negatif 

preeklampsia 

Nominal 
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4.  Paritas Jumlah persalinan yang 

dialami ibu, baik itu kelahiran 

hidup ataupun mati. 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: 

grandemultipara 

(paritas ≥4) dan 

primipara 

(paritas 1) 

Risiko rendah: 

multipara 

(paritas 2-3) 

Nominal 

5.  Anemia Kurangnya jumlah eritrosit, 

kadar Hb, dan volume 

hematokrit per 100 ml darah 

yang dinyatakan dalam satuan 

gr/dL yang diperiksa selama 

masa kehamilan ibu. 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: Hb 

< 11gr/dL 

Risiko rendah: 

Hb ≥ 11 gr/dL - 

<16gr/dL 

Nominal 

6.  KPD Keluarnya cairan ketuban 

melalui jalan lahir sebelum 

adanya proses persalinan 

yang dinyatakan dalam jam, 

disebut KPD berkepanjangan 

bila terjadi diatas 12 jam. 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: 

KPD ≥ 12 jam 

Risiko rendah: 

KPD < 12 jam 

Nominal 

7.  Metode 

Persalinan 

Cara yang digunakan dalam 

proses persalinan. Terbagi 

atas instrumen (dengan alat 

seperti Caesar, forceps, 

ekstraksi vakum) dan non 

instrumen (normal spontan). 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: 

Instrumen 

(operasi sesar, 

vakum ekstraksi, 

dan forceps) 

Risiko rendah: 

Non instrumen: 

Nominal 
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lahir normal dan 

spontan 

8.  BBL Berat badan bayi yang diukur 

dengan menggunakan 

timbangan bayi saat bayi baru 

lahir, yang dinyatakan dengan 

satuan gram. 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: 

BB < 2.500gr-

>4000gr 

Risiko rendah: 

BB ≥ 2.500gr-

4000gr 

Nominal 

9.  Usia gestasi Usia gestasi adalah usia 

kehamilan yang dihitung 

sejak hari pertama haid 

terakhir dan dinyatakan dalam 

satuan minggu. 

Rekam 

Medis 

Pasien 

Risiko tinggi: 

<37 minggu dan 

>42 minggu 

Risiko rendah: 

37-42 minggu 

Nominal 

 

E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti/Tah

un 

Judul Metode Sampel Hasil 

1.  Mohammed 

Solayman, 

Sayama 

Hoque, 

Taslima 

Akber, 

Imtiajul 

Islam, 

Prevalence of 

Perinatal Asphyxia 

with Evaluation of 

Associated Risk 

Factors in a Rural 

Tertiary Level 

Hospital.  

Cross-

sectional 

211 

sampel 

Dengan menggunakan 

test Chi-square 

didapatkan Rasio asfiksia 

pada bayi laki-laki dan 

perempuan adalah 1,6: 1. 

Faktor risiko ibu-janin 

signifikan yang 

teridentifikasi adalah 
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Anwarul 

Islam. 

(2017) 

usia ibu muda (p= .038), 

kondisi sosial ekonomi 

rendah (p = .000) 

primiparitas (p = .003), 

cairan ketuban 

terkontaminasi 

mekonium (p = .004), 

persalinan macet ( p = 

.019), berat badan lahir 

rendah (p = .009) dan 

persalinan pervaginam di 

rumah oleh bidan (p = 

.017).  

2.  Novia 

Fajarwati, 

Pudji 

Andayani, 

Lena Rosida. 

(2016). 

Hubungan Antara 

Berat Badan Lahir 

dan Kejadian 

Asfiksia Neonatorum 

Cross-

sectional 

dan 

pendekatan 

retrospektif. 

334 

sampel 

BBL berisiko sebesar 

17,4% dan BBL tidak 

berisiko sebesar 82,6%. 

Hasil uji statistik p = 

0,674, disimpulkan tidak 

terdapat hubungan yang 

bermakna antara berat 

badan lahir dan kejadian 

asfiksia neonatorum di 

RSUD Ulin Banjarmasin 

periode Juni 2014-Juni 

2015. 

3.  Hagos 

Tasew, 

Risk factors of birth 

asphyxia 

Cross-

sectional 

264 

sample 

Hubungan signifikan 

asfiksia dan faktor risiko 
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Micheal 

Zemicheal, 

Girmay 

Teklay, 

Tekleweni 

Mariye, 

Ebud Ayale.  

(2018). 

among newborns in 

public hospitals of 

Central Zone, Tigray, 

Ethiopia 2018 

dan 

pendekatan 

retrospektif. 

ditentukan menggunakan 

Binary logistic 

regression, menunjukkan 

faktor risiko independen 

dari asfiksia berupa ibu 

dengan buta huruf 6 kali 

lebih berisiko melahirkan 

bayi asfiksia, ibu 

primipara 3 kali lebih 

berisiko mengalami 

kelahir asfiksia 

dibandingkan dengan ibu 

multipara, bayi 

preterm/premature 2,2 

kali lebih berisiko 

mengalami asfiksia, dan 

bayi dengan BBLR 

berisiko 6,9 kali 

mengalami asfiksia. 

4.  Restu Duwi 

Lestari, 

Nurita 

Nilasari 

Bunga 

Kharisma 

Arifiana 

Putri. (2019) 

Analisis Faktor 

Penyebab Kejadian 

Asfiksia pada Bayi 

Baru Lahir. 

Cross 

sectional 

200 

sampel 

Analisis data bivariat 

dengan uji chi square 

dan multivariat dengan 

uji regresi logistik ganda. 

Hasil yang berpengaruh 

terhadap kejadian 

asfiksia berupa variabel 

solusio plasenta, lilitan 
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tali pusat, simpul tali 

pusat, paritas dan BBLR.  

5.  Dina 

Mariana, 

Ashriady. 

(2020) 

Analisis Faktor 

Risiko Umur 

Kehamilan Ibu dan 

Jenis Persalinan 

terhadap Kejadian 

Asfiksia pada Bayi 

Baru Lahir di 

Kabupaten Mamuju.  

Studi 

analitik 

dengan 

desain case 

control 

study. 

108 

sampel 

Metode persalinan 

dengan section caesarea  

memiliki risiko sebesar 

2,469 kali mengalami 

asfiksia. 

6.  Hadriani 

Irwan, Nila 

Meliana, 

Putri Alifa 

Muammir. 

(2019) 

Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Asfiksia Di RSUD 

Labuang Baji 

Makassar Tahun 

2019. 

Cross 

Sectional 

180 

sampel 

Hasil uji Chi-Square 

didapatkan variabel 

partus lama (nilai p = 

0,914 > dari α = 0,05) 

yang berarti tidak 

berhubungan dengan 

kejadian asfiksia, untuk 

variabel bayi prematur (p 

= 000 < dari α = 0,05) 

terdapat hubungan 

dengan kejadian asfiksia, 

untuk variabel jenis 

persalinan ( p = 0,004 < 

α = 0,050) artinya ada 

hubungan jenis 

persalinan dengan 

kejadian asfiksia pada 
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bayi baru lahir.  

7.  Nova Linda 

Rambe. 

(2018) 

Hubungan Antara 

Ketuban Pecah Dini 

Dengan Kejadian 

Asfiksia 

Neonatorumdi 

Rumah Sakitumum 

Daerah (RSUD) 

Gunungsitoli 

Rancangan 

analitik 

dengan 

pendekatan 

kohort 

retrospektif 

344 

sampel 

Ibu yang melahirkan 

dengan KPD mengalami 

asfiksia  sebanyak  

56,9% dan yang tidak 

asfiksia 43,1%.  

Sedangkan bu yang 

melahirkan dantidak 

mengalami KPD, 

didapatkan yang 

mengalami  asfiksia  

sebanyak  21%  dan  

yang  tidak  asfiksia  

79%.  Terdapat  

hubungan  yang  

signifakan  antara 

ketuban pecah dini 

dengan kejadian asfiksia 

di RSUD Gunungsitoli. 

8.  Subriah dan 

Agustina 

Ningsi. 

(2018) 

Hubungan Anemia 

Pada Ibu Hamil 

Yang Menjalani 

Persalinan Spontan 

Dengan Angka 

Kejadian Asfiksia 

Neonatorum Di 

RSDKIA Pertiwi 

Survey 

analitik 

dengan 

rancangan 

Case 

Control. 

78 

sampel 

Terdapat hubungan yang 

bermakna antara untuk 

mengetahui hubungan 

anemia pada ibu hamil 

yang menjalani 

persalinan spontan 

dengan angka kejadian 

asfiksia neonatorum (p = 
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Kota Makassar 

Tahun 2017. 

0,000 < α = 0,005) 

9.  Wubet 

Alebachew 

Bayih, 

Tadesse 

Gashaw 

Tezera, 

Abebaw 

Yeshambel 

Alemu, dkk. 

(2021) 

Prevalence and 

determinants of 

asphyxia neonatorum 

among live births at 

Debre Tabor 

General Hospital, 

North Central 

Ethiopia: a cross-

sectional study. 

Cross 

sectional 

240 

sampel 

Prevalensi asfiksia 

sebesar 6,7% 

berdasarkan skor Apgar 

menit kelima. Dari hasil 

uji multivariable logistic 

regression didapatkan 

faktor risiko yang 

signifikan berupa 

komplikasi obstetrik 

antenatal (AOR = 2.63, 

95% CI: 3.75, 14.29), 

malpresentasi fetal (AOR 

= 3.17, 95% CI: 1.21, 

15.20), KPD (AOR = 

6.56, 95% CI: 3.48, 

18.12). 

10.  Moges 

Workneh 

Ayele dan 

Birhanu 

Demeke 

Workneh. 

(2019) 

Risk Factors of Birth 

Asphyxia among 

Neonates Born in 

Dessie Referral 

Hospital, North East, 

Ethiopia: Unmatched 

Case- Control Study. 

Case control 

tanpa 

matching. 

409 

sampel 

Faktor yang terkait 

dengan asfiksia yaitu 

usia ibu > 36 tahun 

(AOR=7.8 ; 95% CI 

(1.80,34.41), riwayat 

perdarahan antepartum 

(AOR= 3.84 ; 95% CI 

(1.70,8.71), infeksi 

maternal (AOR= 13.51; 
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95% CI( 4.64-39.34), 

anemia maternal (AOR= 

5.51; 95% CI (2.27, 

13.33), KPD 

(AOR=3.10; 95% CI 

(1.04 -9.10), cairan 

ketuban mekonium 

(AOR=15.23;95% CI 

(5.88-39.56), neonatus 

laki-laki(AOR=2.73;95% 

CI (1.23-5.93), BBL < 

1.500 gram 

(AOR=22.16; 95% 

CI(2.34-210.30), BBL 

1.500-2.500 gram 

(AOR=10.87;95% CI 

(1.16-101.60) dan usia 

gestasi < 34 minggu 

(AOR=3.20;95% (1.16-

8.83). 

 

F. Tujuan Penelitan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian asfiksia 

neonatorum pada bayi baru lahir di RSUD Labuang Baji Makassar. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Untuk mengetahui faktor risiko usia ibu terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

b. Untuk mengetahui faktor risiko preeklamsia terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

c. Untuk mengetahui faktor risiko paritas terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

d. Untuk mengetahui faktor risiko anemia terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

e. Untuk mengetahui faktor risiko metode persalinan terhadap kejadian 

asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

f. Untuk mengetahui faktor risiko KPD terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

g. Untuk mengetahui faktor risiko BBL terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

h. Untuk mengetahui faktor risiko usia gestasi terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

i. Untuk mengetahui faktor yang paling berisiko terhadap kejadian 

asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi suatu wadah untuk mengaplikasikan 

ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di instansi, dan untuk 
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menambah wawasan serta pengalaman tentang kejadian asfiksia yang 

ditemukan di lapangan. 

2. Bagi Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan terbaru 

bagi peneliti lain kedepannya terutama dalam bidang kesehatan ibu dan 

anak. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi baru bagi 

masyarakat untuk mengetahui tentang asfiksia neonatorum dan faktor 

risikonya, sehingga diharap dapat melakukan pencegahan yang tepat. 

4. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran 

faktor risiko tentang kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang 

Baji Makassar sehingga dapat digunakan dalam perencanaan program 

Kesehatan ibu dan anak terutama program 1000 HAK yang 

diselanggarakan oleh UIN Alauddin Makassar agar dapat membantu 

menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Asfiksia Neonatorum 

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan bayi baru lahir kesulitan atau 

bahkan tidak bernapas secara adekuat, spontan, dan teratur. Bayi baru lahir hingga 

umur 28 hari merupakan periode neonatal (Jodjana & Suryawan, 2020). Asfiksia 

ditandai dengan adanya hipoksemia (kadar paCO2 menurun), hiperkarbia (kadar 

paCO2 meningkat), dan asidosis (pH kurang dari 7). Asfiksia neonatorum 

merupakan sequel dari gawat janin atau fetal distress intrauterin yang disebabkan 

oleh banyak hal (Fanny, 2015). 

B. Epidemiologi Asfiksia Neonatorum 

Insiden kejadian Asfiksia Neonatorum 2 per 1000 kelahiran di negara 

maju, dan angka ini lebih tinggi 10 kali di negara berkembang, yang kemungkinan 

diakibatkan oleh terbatasnya akses dalam perawatan ibu dan anak. Dari bayi yang 

mengalami Asfiksia, 15-20% nya meninggal pada periode neonatal, dan 25% nya 

survive dengan mengalami defisit neurologis yang permanen (Gillam-Krakauer & 

Gowen, 2020). 

C. Etiologi Asfiksia Neonatorum 

Asfiksia neonatorum bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti gangguan 

hemodinamik pada ibu (emboli cairan ketuban), keadaan uterus (ruptur uteri), tali 

pusat (solusio plasenta & plasenta previa), dan infeksi. Asfiksia dapat terjadi baik 

sebelum maupun segera setelah kelahiran dan sangat diperlukan penanganan 
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berupa resusitasi. Mencari informasi mengenai riwayat obstetri dan peripartum 

dengan cermat sangat penting untuk menentukan etiologi (Gillam-Krakauer & 

Gowen, 2020). 

D. Faktor Risiko Asfiksia Neonatorum 

1. Faktor Prenatal 

a. Usia Ibu 

Usia ibu yang terlalu muda (dibawah 20 tahun) dan terlalu tua 

(diatas 35 tahun) lebih berisiko melahirkan bayi asfiksia dibandingkan 

dengan ibu yang usianya tidak berisiko. Fungsi organ tubuh pada ibu 

hamil dengan usia yang terlalu muda masih belum siap dan kurang 

sempurna, sedangkan ibu hamil dengan usia yang terlalu tua maka 

sistem reproduksi sudah tidak optimal seperti saat usia sebelumnya 

(Fajarriyanti, 2017). 

Wiknjosastro (2010) dalam (Lestari & Putri, 2019) menjelaskan  

usia ibu yang kurang dari 20 tahun masih belum berfungsi sempurna 

organ reproduksinya, hal ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi 

pada saat kehamilan maupun persalinan. Selain itu, kekuatan otot 

perineum dan otot perut belum bekerja secara optimal. Hamil pada 

usia yang terlalu muda atau terlalu tua termasuk kedalam kehamilan 

dengan risiko tinggi yang akan meningkatan angka kematian dan 

kesakitan baik bagi ibu maupun janin. 
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b. Preeklamsia 

Preeklamsia merupakan sindrom kehamilan yang memiliki 

patogenesis yang kompleks dari insufisiensi plasenta hingga stress 

oksidatif yang mengakibatkan kerusakan jaringan endotel. Tanda dari 

preeklamsia berupa peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan 

lebih dari 20 minggu, terdapat proteinuria ³300 mg/hari, dan lebih 

dari satu tanda-tanda komplikasi maternal (El-Sayed, 2017). Asfiksia 

neonatorum merupakan salah satu komplikasi dari preeklamsia, 

diperkirakan 23% dari total kematian neonatal disebabkan oleh 

asfiksia neonatorum. Angka asfiksia neonatorum mencapai 3%, yaitu 

sekitar 3,6 juta, di mana 1 juta di antaranya meninggal (Mongdong et 

al., 2021). 

 Asfiksia akibat preeklamsia terjadi karena disfungsi endotel, yang 

mengubah keseimbangan antara hormon vasokonstriktor (endotelin, 

tromboksan, angiotensin) dan vasodilator (nitritoksida, prostasiklin), 

sehingga mempengaruhi pertukaran gas antara oksigen dan karbon 

dioksida yang dialirkan ke janin melalui plasenta, sehingga 

menyebabkan asfiksia neonatorum. Selain itu, saat terjadinya hipoksia 

pada neonatus maka akan menyebabkan terjadinya perubahan 

metabolism aerob ke anaerob sehingga menyebabkan meningkatnya 

karbon dioksida, cairan tubuh, dan terjadi asidosis darah (Mongdong 

et al., 2021). 
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c. Paritas 

Paritas merupakan jumlah kelahiran yang menghasilkan janin yang 

mamou hidup diluar rahim (28 minggu). Multipara atau paritas 2-3 

adalah paritas yang tergolong aman jika ditinjau dari sudut kematian 

maternal dan neonatal. Primipara (paritas 1) dan grandemultipara 

(paritas >4) memiliki angka kematian maternal yang lebih tinggi. 

Makin tinggi paritas maka risiko kematian maternal juga meningkat. 

Risiko yang dapat terjadi akibat primipara dapat ditangani dengan 

asuhan obstetrik yang baik, sedangkan risiko yang dapat terjadi akibat 

grandemultipara dapat dicegah dengan menerapkan keluarga 

berencana (Lestari & Putri, 2019). 

Ibu primipara biasanya tidak siap dalam menangani komplikasi 

yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Ibu primipara 

berisiko karena belum siap secara medis maupun secara mental. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ibu primipara merupakan faktor risiko 

yang berhubungan kuat terhadap mortalitas asfiksia, sedangkan ibu 

grandemultipara mengalami kemunduran secara fisik dalam proses 

kehamilan. Keadaan tersebut memberikan risiko untuk terjadi 

perdarahan, plasenta previa, ruptur uteri, solusio plasenta yang dapat 

berakhir dengan asfiksia neonatorum (Fajarriyanti, 2017). 

Pada ibu grandemultipara terjadi kemunduran kelenturan jaringan 

akibat sudah berulang kali direngangkan selama kehamilan 

sebelumnya. Sehingga cenderung timbul komplikasi berupa kelainan 



 
 

 
 

25 

letak ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin. 

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi suplai gizi dan oksigen dari ibu 

ke janin dan semakin tinggi paritas maka risiko untuk melahirkan bayi 

dengan asfiksia juga akan semakin tinggi (Fajarriyanti, 2017). 

d. Anemia 

Anemia merupakan keadaan kurangnya jumlah eritrosit atau sel 

darah merah, jumlah hemoglobin (Hb), dan volume hematokrit per 

100 ml darah. Anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan 

kadar nilai hemoglobin < 11 gr/dL pada trimester satu dan tiga, atau 

kadar nilai hemoglobin kurang dari 10,5 gr/dL pada trimester dua 

(Darmawansyih, 2017). Keadaan kurangnya kadar Hb terjadi karena 

kurangnya nutrisi zat besi, asam folat, maupun perdarahan saluran 

cerna. Kurangnya nutrisi saat hamil menyebabkan hambatan sintesis 

Hb, oleh karena itu jumlah Hb tidak bisa mengimbangi naiknya 

volume plasma. Anemia yang terjadi pada kehamilan menyebabkan 

gangguan pada pengangkutan oksigen ke jaringan dan janin. 

Gangguan ini bisa menyebabkan hipoksia janin sehingga sewaktu 

kelahiran terjadi asfiksia neonatorum (Subriah & Ningsi, 2018). 

Anemia saat kehamilan menyebabkan turunnya transportasi 

oksigen dari paru ke jaringan perifer. Kemampuan transportasi 

oksigen menurun sehingga konsumsi oksigen janin tidak terpenuhi, 

hal ini menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir (Aprilia, 

Surinati & Suratiah, 2019).  
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Rudiyanti dan Diana (2014) dalam Nurmawati, Saleha & Nadyah 

(2019) menjelaskan kurangnya kadar Hb dalam darah menyebabkan 

oksigen juga berkurang untuk dibawa ke sel tubuh maupun sel otak 

dan uterus. Kadar oksigen yang kurang menyebabkan disfungsi sel 

untuk meregenerasi. Anemia pada persalinan memiliki pengaruh 

berupa gangguan his, partus lama, dan perdarahan akibat atonia uteri. 

Anemia dapat membahayakan persalinan karena kurangnya kekuatan 

saat mengejan, kala I dan II bisa berlangsung lama sehingga bisa 

menyebabkan partus terlantar dan melelahkan, saat kala uri dapat 

diikuti retensio plasenta dan perdarahan postpartum karena atonia 

uteri, kala IV terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri. 

2. Faktor Intranatal 

a. Metode Persalinan 

Setiap persalinan membawa risiko bagi ibu dan janin berupa 

kesakitan bahkan kematian. Jika ibu maupun janin berada dalam 

kondisi yang berisiko mengalami komplikasi dalam persalinan, maka 

untuk segera menyelamatkan keduanya, perlu segera dilakukan 

persalinan dengan tindakan yaitu persalinan dengan alat tertentu, 

seperti forsep, ekstraksi vakum, ataupun operasi sesar (Mariana & 

Ashriady, 2020). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mariana & Ashriady (2020), 

bayi yang dilahirkan melalui tindakan sesar memiliki risiko 2,468 kali 

lebih tinggi untuk mengalami asfiksia disbanding bayi yang dilahirkan 
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dengan persalinan normal. Dalam teori yang disebutkan oleh Dewi 

(2010) dalam Mariana & Ashriady (2020) juga dijelaskan bahwa bayi 

yang lahir dengan operasi sesar memiliki risiko asfiksia lebih besar 

daripada bayi yang lahir normal, hal ini dikarenakan terjadi perubahan 

fisiologis akibat proses persalinan yang mengakibatkan terganggunya 

sistem pernapasan bayi.  

Helen Varney (2008) dalam Fajarriyanti (2017) menjelaskan 

bahwa bayi yang lahir dengan ekstraksi vakum dan operasi sesar tidak 

mengalami reduksi cairan paru dan kompresi dada, sehingga 

mengalami paru-paru basah yang lebih persisten yang dan dapat 

menyebabkan transient tachypnea pada bayi baru lahir. 

Persalinan dengan operasi sesar akan menstimulasi pengeluaran 

hormon stres pada ibu sehingga terjadi pematangan paru-paru bayi 

yang diisi oleh cairan paru. Saat persalinan secara pervaginam maka 

akan terjadi peningkatan tekanan akibat kompresi dada ketika 

melewati jalan lahir, sehingga diperkirakan cairan paru terdorong 

sebanyak kurang lebih ¼ kapasitas residual fungsional. Oleh karena 

itu, pada bayi yang lahir dengn operasi sesar memiliki cairan paru 

lebih banyak dibandingkan dengan udara didalam paru selama 6 jam 

pertama setelah lahir (Fanny, 2015). 

Berdasarkan cara persalinan, persalinan vakum memiliki 

kemungkinan 6,2 kali lebih tinggi dengan kejadian asfiksia neonatus 

dibandingkan dengan persalinan pervaginam spontan. Hal ini dapat 
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disebabkan karena persalinan vakum dapat mengakibatkan cedera 

hemoragik pada kranial seperti sefalhematoma dan perdarahan 

subgaleal, yang dapat disertai dengan asfiksia meonatorum. Selain itu, 

sifat menyakitkan dari prosedur vakum diklaim dapat menekan pusat 

pernapasan neonatus di batang otak (Bayih et al., 2020). 

b. KPD 

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan keluarnya cairan melalui 

jalan lahir sebelum adanya proses persalinan. KPD dapat terjadi 

karena lemahnya selaput ketuban, adanya infeksi bakteri, maupun 

peningkatan tekanan distensi rahim (Setiawati, 2020). KPD 

berpengaruh pada kehamilan juga persalinan, semakin lama jarak 

antara pecahnya selaput ketuban makin besar juga kemungkinan 

terjadi infeksi dalam rahim yang bisa meningkatkan morbiditas dan 

mortalitas ibu dan bayi. Terjadinya KPD dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi, KPD menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar 

dan dalam rahim sehingga infeksi maternal mudah terjadi. KPD bisa 

menyebabkan terjadinya 3 hal, salah satunya adalah infeksi maternal. 

Infeksi normalnya menyebabkan terbentuknya sel gram negatif, lalu 

berintegrasi dan menghasilkan suatu endotoksin, kemudian 

menyebabkan terjadinya vasospasmus yang kuat pada vena, akibatnya 

terjadi perembesan cairan dari intravaskular ke ruang ekstravaskular 

sehingga kurangnya volume darah yang beredar. Akibatnya aliran 

darah plasenta maternal berkurang, oksigen yang diterima janin pun 
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berkurang sehingga terjadi hipoksia dan ketika dilahirkan bayi 

mengalami asfiksia (Bayih et al., 2020). 

3. Faktor Bayi 

a. BBLR 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat badan kurang dari 

2.500gram seringkali mengalami asfiksia, karena sulit untuk 

beradaptasi dari kondisi dalam rahim menuju luar rahim. Proses 

transisi yang sulit ini membuat berbagai gangguan di sistem 

pernapasan, antara lain: alveolus fungsional yang berkurang, kadar 

surfaktan yang tidak mencukupi, penyempitan lumen saluran napas, 

kolaps dan obstruksi saluran napas, kapiler paru-paru rawan rusak 

karena tidak matur, otot-otot pernapasan yang lemah yang 

menyebabkan timbulnya apnea, asfiksia, dan respiratory distress 

syndrome pada bayi BBLR (Lestari & Putri, 2019). Kadar surfaktan 

yang rendah dan perkembangan paru yang belum sempurna pada 

BBLR menyebabkan bayi sulit untuk bernafas sehingga berakibat 

terjadinya asfiksia neonatorum (Wiadnyana & dkk, 2018).  

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum, 

Murti & Prasetya (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh BBLR 

terhadap   kejadian asfiksia neonatorum secara signifikan. BBLR lebih 

berisiko mengalami asfiksia dibandingkan bayi dengan berat badan 

normal (OR= 2.58; 95% CI= 3.80 to 46.15; p<0.001). Maryunani 

(2009) dalam Kusumaningrum, Murti & Prasetya (2019) menerangkan 
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bahwa bayi yang dengan berat badan rendah kekurangan alveoli 

sehingga surfaktan yang dimiliki juga sedikit. Surfaktan berfungsi 

untuk menurunkan tekanan permukaan paru-paru dan membantu 

untuk menstabilkan dinding alveoli agar tidak terjadi kolaps di akhir 

pernafasan.  

b. Prematur 

Bayi prematur atau preterm yaitu bayi yang lahir saat usia gestasi 

diantara 28-36 minggu. Bayi dengan keadaan ini organ dan fungsi 

tubuhnya masih belum berfungsi dengan maksimal karena banyaknya 

jaringan tubuh yang belum terbentuk sehingga bayi prematur akan 

sulit untuk bertahan hidup karena sulit untuk bertahan hidup diluar 

rahim. Semakin muda usia gestasi maka fungsi dari organ tubuh bayi 

makin kurang sempurna dan prognosisnya juga akan semakin buruk. 

Belum maksimalnya fungsi dari sistem pernafasan bayi prematur 

maka dapat menyebabkan terjadinya asfiksia (Lestari & Putri, 2019). 

Bayi prematur memiliki banyak tantangan agar dapat bertahan. 

Masalah-masalah tersebut timbul karena masih belum maturnya organ 

tubuh sehingga fungsinya belum sempurna. Bayi prematur memiliki 

imunitas yang belum bekerja dengan baik sehingga rentan terhadap 

masalah di sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, 

hipotermia, hipoglikemia, dan rentan terhadap infeksi. Prognosis dapat 

memburuk jika sebelumnya memang sudah ada masalah sedari dalam 

kandungan (Jalaluddin, 2018).  
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Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Tasew dkk (2018) bayi 

prematur memiliki risiko 2,2 kali lebih tinggi mengalami asfiksia 

dibandingkan bayi aterm [AOR = 2,20; 95% CI (1,02, 4,76)]. Hal ini 

disebabkan karena bayi prematur lebih rentan mengalami iskemia 

akibat pembentukan sawar darah otak yang belum sempurna. Selain 

itu, bayi prematur menghadapi berbagai morbiditas sistem organ, 

khususnya paru-paru yang imatur yang menyebabkan timbulnya gagal 

napas (Tasew et al., 2018). 

E. Patofisiologi Asfiksia Neonatorum 

 

Bagan 2.1 Proses Bernapas Bayi 

Sumber: Jodjana & Suryawan (2020). 

Bayi baru lahir memiliki karakteristik yang unik. Terjadi perubahan atau 

transisi dari kehidupan janin intrauterin ke ekstrauterin. Alveoli paru-paru janin di 

dalam rahim diisi dengan cairan paru-paru. Saat bayi baru lahir dan bayi bernapas 

untuk pertama kalinya, udara masuk ke alveolus dan cairan paru-paru diabsorbsi 

ke dalam jaringan paru-paru. Pada napas kedua dan selanjutnya, oksigen masuk 

mengisi alveoli. Ekspansi paru-paru membutuhkan tekanan puncak inspirasi dan 

tekanan akhir ekspirasi yang lebih tinggi, oleh karena itu aliran darah ke paru-paru 
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meningkat tajam. Terjadi penurunan resistensi pembuluh darah paru dan 

meningkatnya aliran darah paru setelah lahir akibat ekspansi paru dan peningkatan 

tekanan oksigen alveoli. Jika resistensi pembuluh darah paru tidak menurun, bayi 

baru lahir dapat mengalami hipertensi pulmonal persisten, aliran darah paru yang 

tidak mencukupi, dan hipoksemia relatif. Ekspansi paru-paru yang tidak memadai 

dapat menyebabkan kegagalan pernapasan, yang disebut asfiksia (Jodjana & 

Suryawan, 2020). 

 

Bagan 2.2 Patofisiologi Asfiksia 

Sumber: Kemenkes (2019). 

Pada asfiksia terjadi kekurangan O2 karena aliran darah dari plasenta ke 

janin mengalami gangguan selama kehamilan, persalinan, atau sesaat setelah lahir, 

hal ini terjadi akibat kegagalan penyesuaian masa transisi. Ketika terjadi hipoksia 

akut, maka darah akan lebih mengalir ke organ vital contohnya batang otak dan 

jantung, dibandingkan ke cerebrum, plexus choroid, substansia alba, kelenjar 

adrenal, kulit, jaringan muskuloskeletal, organ-organ rongga toraks dan abdomen 
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lainnya seperti paru, hati, ginjal, dan traktus gastrointestinal. Hal tersebut terjadi 

akibat resistensi vaskular otak dan jantung yang menurun serta resistensi vaskular 

perifer yang meningkat. Hasil pemeriksaan USG Doppler dapat menunjang 

keadaan ini dan memperlihatkan adanya kaitan antara naiknya endotelin-1 (ET-1) 

ketika hipoksia dengan turunnya kecepatan aliran darah dan resistensi arteri ginjal 

dan mesenterika superior yang meningkat. Apabila hipoksia tidak segera ditangani 

maka akan terjadi kondisi hipo-iskemik pada organ vital (Kemenkes, 2019). 

F. Penegakan Diagnosis Asfiksia Neonatorum 

Sebelum masuk kedalam beberapa kategori penegakan diagnosis asfikisia 

neonatorum, pada umumnya dilakukan penilaian APGAR untuk membantu 

menegakan diagnosis asfiksia. Skor APGAR merupakan metode praktis untuk 

menilai bayi baru lahir secara sistematis segera setelah lahir (Kliegman, 2016). 

Tabel 2.1 APGAR Skor 

Tanda 0 1 2 

Warna kulit 
(appearance) Biru atau pucat 

Tubuh kemerahan, 
ekstremitas biru 

Seluruh tubuh 
kemerahan 

Denyut jantung 
(pulse) Tidak ada <100 menit >100 menit 

Iritabilitas refleks 
(grimance) 

Tidak merespon Meringis Menangis kuat 

Tonus otot (activity) Tidak ada Ekstremitas fleksi 
sedikit 

Gerak aktif 

Usaha bernapas 
(respiration) Tidak ada 

Menangis lemah, 
hipoventilasi 

Baik, menangis 

Sumber: The American College Obstetrics & Gynecology (ACOG) (2015). 
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1. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan ICD-11 WHO 

a. Asfiksia neonatorum berat: denyut nadi saat lahir <100x/menit, tidak 

ada napas atau megap-megap, warna kulit pucat, tidak ada tonus otot. 

Apgar skor 0-3 pada menit ke-5. 

b. Asfiksia ringan-sedang: tidak bernapas normal dalam 1 menit, tetapi 

denyut jantung ≥100x/menit, sedikit tonus otot, beberapa respon 

terhadap rangsangan. Apgar skor 4-7 pada menit ke-5 (World Health 

Organization, 2021). 

2. The American College Obstetrics & Gynecology (ACOG) & American 

Academy of Pediatric (AAP) 

Berikut merupakan susunan kriteria penegakan diagnosis asfiksia 

berdasarkan ACOG & AAP: 

a. Asidosis metabolik atau campuran (pH <7.0) saat pemeriksaan darah 

tali pusat; 

b. Apgar skor 0-3 di menit ke-5; 

c. Manifestasi neurologis (kejang, hipotoni, atau koma); dan 

d. Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, 

gastrointestinal, hematologi, respirasi, atau renal. 

Diagnosis dapat ditegakkan jika minimal 1 dari 4 kriteria diatas 

ditemukan pada bayi, namun hal ini sulit dipenuhi pada kondisi berbasis 

komunitas dan fasilitas terbatas (Kemenkes, 2019). 
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3. World Health Organization (WHO) 

WHO dalam ICD-10 mengategorikan bayi mengalami asfiksia 

berat jika Apgar skor 0-3 di menit pertama ditandai dengan: 

a. Denyut jantung menurun atau menetap (<100 kali/menit) saat lahir; 

b. Tidak bernapas atau megap-megap; dan 

c. Kulit pucat dan tidak ada tonus otot (Kemenkes, 2019). 

4. National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 

Kriteria berdasarkan NICHD adalah sebagai berikut: 

a. pH <7.0 atau defisit basa >16 mmoL/L pada pemeriksaan darah tali 

pusat dalam satu jam setelah kelahiran, atau 

b. Riwayat episode hipoksik perinatal (deselerasi/bradikardia berat pada 

janin, prolaps tali pusat, ruptur tali pusat, solusio plasenta, ruptur 

uteri, trauma / perdarahan fetomaternal, atau cardiorespiratory arrest) 

dan salah satu dari : 

1) nilai Apgar ≥5 pada menit ke-10, atau 

2) bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥10 menit jika 

pH darah tali pusat 7,01 – 7,15 dan defisit basa 10 – 15,9 

mmoL/L atau pada keadaan pemeriksaan gas darah tidak tersedia 

(Kemenkes, 2019). 

G. Tatalaksana Asfiksia Neonatorum 

Asfiksia adalah proses berkelanjutan yang dapat mencegah 

progresivitasnya dengan mengedukasi tentang faktor-faktor risiko asfiksia 

sebagai upaya pencegahan primer, talaksana dini yang tepat berupa resusitasi-
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pasca resusitasi di ruang bersalin dan perawatan sebagai upaya pencegahan 

sekunder, dan juga pencegahan komplikasi lanjut dengan terapi hipotermia 

sebagai upaya pencegahan tersier. 

1. Tatalaksana di ruang bersalin 

Resusitasi dilakukan di ruang bersalin sebagai tatalaksana asfiksia. 

Persiapan yang dilakukan terdiri atas pembentukan tim, persiapan ruang 

dan peralatan resusitasi, persiapan pasien, dan persiapan penolong. 

a) Pembentukan dan persiapan tim 

Adapun informasi yang perlu diketahui dalam proses persalinan, 

antara lain : 

1) Informasi tentang ibu, seperti riwayat kehamilan (kondisi 

kesehatan dan riwayat obat-obatan), riwayat antenatal care dan 

hasil pemeriksaan USG antenatal (jika ada), serta risiko infeksi 

ibu (seperti : Streptococcus grup B, ISK, dan penyakit infeksi 

lainnya) 

2) Informasi tentang janin, seperti usia kehamilan, jumlah janin 

(tunggal atau kembar), risiko membutuhkan resusitasi (misal: 

hernia diafragmatika, dll), cairan ketuban terdapat mekoneum, 

hasil pemantauan DJJ, serta kemungkinan adanya kelainan 

kongenital. 

Diskusi dan kerja sama anggota tim resusitasi sangat penting untuk 

menyiapkan tindakan resusitasi. Setidaknya terdapat tiga anggota 

dalam tim resusitasi yang terdiri atas satu orang penolong terlatih pada 
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tiap resusitasi bayi dan dua orang penolong terlatih pada resusitasi 

bayi yang memiliki risiko tinggi. Minimal satu konsultan neonatologi 

atau dokter spesialis anak harus hadir pada tiap persalinan risiko yang 

sangat tinggi. Berikut pembagian tugas dalam tim resusitasi: 

1) Penolong pertama, bertidak sebagai pemimpin resusitasi dengan 

memposisikan diri diatas kepala bayi. Kemampuan dan 

pengetahuan resusitasi penolong pertama diharapkan yang paling 

lengkap, dapat mengkoordinasi tugas anggota tim, memiliki 

tanggung jawab pada airway dan breathing. Penolong pertama 

memiliki tugas menangkap dan meletakkan bayi di infant 

warmer, membersihkan wajah bayi, memasang topi, 

mengeringkan tubuh bayi, memantau dan melakukan intervensi 

pada ventilasi (mengevaluasi pengembangan dada bayi, 

melakukan VTP, memasang continuous positive airway pressure 

(CPAP), dan intubasi jika perlu).  

2) Penolong kedua, bertindak sebagai asisten circulation. Asisten 

sirkulasi memposisikan diri di sisi kiri bayi dan bertugas 

memantau sirkulasi bayi. Penolong membantu mengeringkan 

bayi, mengganti selimut bayi jika basah, mendengarkan denyut 

jantung bayi sebelum pulse oxymetri mulai terbaca, mengatur 

peak inspiratory pressure/tekanan puncak inspirasi (PIP) dan 

fraksi oksigen (FiO2), melakukan kompresi dada, serta memasang 

kateter umbilikal. Selain itu, penolong kedua melakukan penilaian 
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denyut arteri radialis, akral, dan capillary refill time bayi untuk 

menentukan apakah sirkulasi bayi dalam keadaan baik atau buruk.  

3) Penolong ketiga, bertindak sebagai asisten obat dan alat-alat. 

Penolong ketiga mengambil posisi disisi kanan bayi, dan bertugas 

untuk menyiapkan suhu ruangan 24ºC-26ºC, memasang pulse 

oxymetri, memasang sensor suhu dan mengaturnya agar suhu bayi 

mencapai suhu normal 36,5ºC -37ºC, menyalakan stopwatch, 

menyalakan monitor saturasi, serta menyiapkan obat-obatan dan 

juga peralatan, memasang infus perifer jika dibutuhkan, dan 

menyiapkan inkubator transpor yang telah dihangatkan. 

c. Persiapan ruang resusitasi 

Sebaiknya ruangan untuk melakukan resusitasi lokasinya dekat 

dengan ruang bersalin, agar tim resusitasi dapat dengan sigap 

memberi bantuan resusitasi. Ruang resusitasi dipersiapkan dengan 

suhu ruangan yang hangat untuk mencegah kehilangan panas dari 

tubuh bayi, pencahayaan yang memadai untuk menilai status bayi, dan 

cukup luas agar tim mudah untuk bekerja.  

d. Persiapan peralatan resusitasi 

1) Peralatan untuk mengatur suhu bayi, yaitu infant warmer, handuk 

untuk mengeringkan tubuh bayi, selimut bayi, topi, dan kantung 

plastic yang digunakan pada bayi usia < 32 minggu. 

2) Peralatan untuk menolong jalan napas (airway) bayi, yaitu suction 

(pengisap lendir), kateter suction, aspirator mekoneum. 
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3) Peralatan untuk menolong ventilasi (breathing) bayi, yaitu balon 

mengembang sendiri (BMS/self inflating bag), balon tidak 

mengembang sendiri (BTMS/flow inflating bag), T-piece 

resuscitator, sungkup, alat intubasi (laringoskop, stilet, 

endotracheal tube (ETT)). 

4) Peralatan untuk menolong sirkulasi (circulation) bayi, yaitu 

kateter umbilical ukuran 3,5 dan 5-French (di fasilitas terbatas 

bisa menggunakan pipa umbilical / orogastric tube (OGT) ukuran 

5 – French dengan set umbilical steril, dan three way stopcocks. 

5) Obat-obatan seperti epinefrin (1:10.000) dan cairan pengganti 

(NaCl 0,9% dan ringer laktat) 

6) Pulse oxymetri, monitor EKG (jika ada), stetoskop, spoit, jarum, 

dll. 

e. Persiapan pasien 

Memberikan informed consent tentang tindakan resusitasi yang 

akan dilakukan. Serta mengantisipasi faktor risiko ibu dan janin. 

f. Persiapan penolong 

Penolong perlu mencuci tangan serta menggunakan APD (Alat 

Pelindung Diri) (Kemenkes, 2019). 

g. Resusitasi 

Apabila bayi tidak bernapas spontan dan adekuat segera setelah 

lahir maka perlu dilakukan resusitasi. Penilaian langkah awal perlu 

dilakukan untuk menentukan apakah bayi perlu diberi tindakan 
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resusitasi atau tidak. Yang perlu diperhatikan adalah apakah bayi 

dapat bernapas atau menangis, dan apakah bayi memiliki tonus otot 

yang baik. Setelah dilakukan penilaian awal, maka dilanjutkan untuk 

menyetabilkan dengan langkah awal. Apabila bayi dengan berat lahir 

sangat rendah (<1500gr) maka dapat digunakan plastik transparan 

yang menutupi hingga leher untuk mencegah kehilangan panas dari 

tubuh bayi. Selanjutnya dilakukan pengisapan dengan suction pada 

jalan napas jika terdapat obstruksi (Kemenkes, 2019).  

Setelah langkah awal dilakukan, penolong kembali mengevaluasi 

usaha napas, denyut jantung, dan tonus otot bayi. Langkah awal perlu 

dilengkapi dalam 60 detik pertama setelah lahir, periode ini disebut 

menit emas. Hasil evaluasi setelah langkah awal sebagai berikut: 

1) Jika napas bayi adekuat dan denyut jantung >100x/menit, bayi 

diberi perawatan rutin. 

2) Jika napas bayi belum adekuat dan denyut jantung <100x/menit, 

dilanjutkan dengan resusitasi untuk membantu ventilasi bayi 

(breathing). 

3) Jika bayi bernapas spontan namun saturasi O2 dibawah target 

berdasarkan usia, maka dapat diberikan suplementasi O2 dengan 

menggunakan balon tidak mengembang sendiri, T-piece 

resuscitator, atau ujung balo mengembang sendiri dengan 

reservoir terbuka. 
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4) Jika napas bayi spontan tapi disertai gawat napas, maka 

diperlukan CPAP dengan tekanan positif akhir ekspirasi (positive 

end expiratory pressure (PEEP)) secara kontinu (Kemenkes, 

2019). 

Untuk membantu penolong resusitasi menilai gawat napas dan 

kebutuhan ventilasi pada bayi maka dapat digunakan nilai 

Downe. Berikut interpretasi dari nilai downe: 

Tabel 2.2 Nilai Downe  

 0 1 2 

Laju napas <60x/menit 60-80x/menit >80x/menit 

Retraksi Tidak ada retraksi Retraksi ringan Retraksi berat 

Sianosis Tidak sianosis 
Sianosis hilang 

dengan O2 

Sianosis menetap 

walaupun diberi 

O2 

Air entry Udara masuk 
Penurunan udara 

masuk 

Tidak ada udara 

masuk 

Merintih Tidak merintih 
Dapat didengar 

denga stetoskop 

Dapat didengar 

tanpa alat bantu 

Interpretasi nilai 

Nilai <4   : gawat pernapasan ringan (membutuhkan CPAP) 

Nilai 4-5  : gawat pernapasan sedang (membutuhkan CPAP) 

Nilai ≥ 6 : gawat pernapasan berat (pertimbangan intubasi) 

Sumber: Kemenkes (2019). 

 Selanjutnya dilakukan pemberian ventilasi (breathing). Pemberian 

VTP dilakukan bila bayi: tidak bernapas (apneu), megap-megap 

(gasping), atau denyut jantung <100x/menit. Ventilasi dinilai efektif 

jika terlihat pengembangan data dan abdomen bagian atas setiap 

pemberian ventilasi, disertai peningkatan denyut jantung >100x/menit 
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dan perbaikan oksigenasi jaringan. Jika dada tidak mengembang 

ketika pemberian ventilasi, perlu diperhatikan apakah tekanan yang 

diberikan sudah cukup. Evaluasi pemberian ventilasi bisa dilihat 

dengan urutan SR IBTA: 

1) Sungkup rapat lekatannya. 

2) Reposisi jalan napas, pastikan posisi kepala semi-ekstensi. 

3) Isap mulut juga hidung jika ada lendir. 

4) Buka mulut bayi dan berikan ventilasi sembari mengangkat dagu 

bayi kedepan. 

5) Tekanan dinaikkan secara bertahap dan perhatikan Gerakan dan 

suara napas dikedua paru nampak simetris. 

6) Alternatif jalan napas dengan intubasi endotrakeal atau LMA bisa 

dipertimbangkan. 

Untuk menilai oksigenasi jaringan yaitu dengan melihat saturasi 

oksigen yang tertera pada pulse oxymetri. Pada bayi usia ≥35 minggu 

diberi oksigen dimulai dari 21%, sedangkan bayi usia <35 minggu 

dimulai dari 21-30%. Untuk selanjutnya kebutuhan oksigen dapat 

disesuaikan dengan target saturasi.  

 Dalam melakukan VTP, penolong baiknya melakukan penilaian 

awal dan penilaian kedua untuk menilai keefektifan VTP sebagai 

berikut: 
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Bagan 2.3 Penilaian awal VTP 

Sumber: American Academy of Pediatrics and American Heart 
Association (2016). 
 

 

Bagan 2.4 Penilaian kedua VTP 

Sumber: American Academy of Pediatrics and American Heart 
Association (2016). 
 

Jika denyut jantung kurang dari 60x/menit setelah diberi VTP 

adekuat selama 30 detik, maka perlu dilakukan kompresi dada 

(circulation). Tujuan dari kompresi dada adalah mengembalikan 

perfusi, terutama ke otak, memperbaiki insufisiensi miokardium 

Penilaian awal VTP
(dilakukan setelah 15 detik VTP)

denyut jantung naik

denyut jantung tidak 
naik

dada mengembang

dada mengembang

dada tidak 
mengembang

• lanjutkan VTP
• lakukan penilaian kedua (second

assesment) 15 detik

• lanjutkan VTP
• lakukan penilaian kedua (second

assesment) 15 detik

• koreksi ventilasi (SR IBTA) 
sampai dada mengembang

• lanjutkan VTP ini
• lakukan penilaian kedua (secon

assesment) 30 detik

Penilaian kedua VTP
(dilakukan setelah 30 detik VTP yang 

mengembangkan dada)

≥ 100x/menit

60-99x/menit

<60x/menit

lanjutkan VTP 40-60x/menit sampai 
ada usaha napas

• re-evaluasi VTP
• koreksi ventilasi bila diperlukan

• re-evaluasi VTP
• koreksi ventilasi bila diperlukan
• intubasi (bila belum dilakukan)
• bila tidak ada perbaikan, berikan oksigen 100% 

dan mulai kompresi dada
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terkait asidemia, vasokonstriksi perifer, dan hipoksia jaringan. 

Kompresi dada dengan ventilasi dilakukan dengan rasio 3:1 

(Kemenkes, 2019). 

Kompresi dada dilakukan dengan cara menaruh jari di 1/3 bawah 

sternum, dibawah garis imajiner yang menghubungan kedua putting, 

dengan kedalaman 1/3 diameter anterior dada. Untuk melakukan 

kompresi dada dapat dilakukan dengan teknik dua ibu jari (two thumb-

encircling hands technique) kemudian jari-jari tangan lainnya 

melingkari dada bayi sambal menyanggah tulang belakang. Teknik ini 

lebih dianjurkan karena dapat memberikan tekanan puncak sistolik 

dan perfusi koroner yang lebih baik pada bayi baru lahir. Setelah 

penolong selesai kompresi dada dan VTP selama 60 detik, kondisi 

bayi perlu dievaluasi kembali. Jika terjadi peningkatan denyut 

jantung, peningkatan saturasi oksigen, dan bayi nampak bernapas 

spontan maka bayi dinyatakan mengalami perbaikan. Apabila denyut 

jantung >60x/menit maka kompresi dada dihentikan. Sebaliknya, jika 

denyut jantung tetao <60x/menit, maka perlu dipertimbangkan untuk 

diberikan obat-obatan dan cairan pengganti volume (Kemenkes, 

2019). 

Pemberian obat-obatan perlu dipertimbangkan oleh tim resusitasi 

jika denyut jantung <60x/menit setelah diberi VTP dengan oksigen 

100% dan kompresi dada adekuat selama 60 detik. Obat-obatan dan 

cairan dapat diberikan melalui jalur vena umbilikalis, endotrakeal, 
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atau intraseus. Dalam resusitasi, dapat diberikan obat-obatan dan 

cairan sebagai berikut: 

a) Epinefrin 1:10.000, melalui jalur intravena atau intraoseus dengan 

dosis 0,1-0,3 mL/kgBB (0,01-0,03 mg/kgBB).  

b) Cairan diberikan jika ada kecurigaan kehilangan darah 

fetomaternal akut. Cairan yang bisa digunakan seperti darah, 

albumin, dan kristaloid isotonis, sebanyak 10 ml/kgBB juga 

diberikan bolus selama 5-10 menit.  

c) Bikarbonat tidak digunakan sebagai terapi rutin dalam resusitasi 

neonatus. 

d) Nalokson diberikan dengan dosis 0,01-0,04 mg/kgBB secara IV 

atau IM dengan dosis 0,1 mg/kgBB. Tidak direkomendasikan 

diberikan melalui endotrakea. Nalokson diberikan jika bantuan 

ventilasi sudah optimal dilakukan.  

Jika denyut jantung tidak terdengar 10 menit setelah resusitasi 

maka dapat dilakukan penghentian resusitasi (Kemenkes, 2019). 
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Bagan 2.5 Alur Resusitasi 

Sumber: UKK Neonatologi IDAI (2017). 
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Bagan 2.6 Algoritme resusitasi neonatus  

Sumber: American Heart Association (2020). 

 

H. Komplikasi Asfiksia Neonatorum 

Asfiksia dapat menyebabkan gangguan baik di susunan saraf maupun di 

sistemik. Gangguan pada sistem saraf pusat sebesar 62%, gangguan sistemik 
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tanpa gangguan saraf sebanyak 16%, dan 20% kasus tidak terlihat ada 

kelainan. Disfungsi sistem saraf pusat hampir selalu disertai dengan disfungsi 

pada beberapa organ lainnya (multiple organ failure).  

1. Sistem Saraf Pusat 

Hipoksia otak dapat menyebabkan terjadinya ensefalopati hipoksik 

iskemik (EHI). Kemudian dapat mengakibatkan gangguan 

serebrovaskular dan oksigenasi, gangguan pada neurotransmitter, 

degenerasi sel-sel neuron, oedema serebral yang berujung kematian sel 

melalui apoptosis maupun nekrosis. Terjadi pelepasan neuron specific 

enolase (NSE) kedalam darah atau cairan serebrospinal (CSS) akibat 

rusaknya sel neuron. Neuron specific enolase (NSE) merupakan enzim 

glikolitik sitoplasma yang ada di sel neuron dan sel neuroendokrin. Ketika 

terjadi kerusakan otak maka NSE akan dilepaskan dan masuk ke aliran 

darah dan CSS. NSE digunakan sebagai salah satu biomarker kerusakan 

otak (Wijata et al., 2016). 

Awal kerusakan dimulai akibat gagalnya terbentuk energi akibat 

hipoksia dan iskemia, kemudian akan terbentuk radikal bebas pada tahap 

lanjut. EHI yang menyebabkan cedera otak akan membentuk area infark 

di otak dengan area penumbra disekelilingnya. Nekrosis atau apoptosis 

dapat terjadi pada area penumbra setelah hipoksia berakhir. Kerusakan 

neuron pada area penumbra dapat dikurangi dengan memberikan 

tatalaksana suportif dalam periode 48 jam pertama pasca asfiksia 

(Kemenkes, 2019). 
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2. Sistem Respirasi 

Asfiksia neonatorum dapat menimbulkan gangguan pada sistem 

pernapasan, berupa peningkatan tekanan pembuluh darah paru (persistent 

pulmonary hypertension of the newborn / PPHN), perdarahan paru, 

disfungsi jantung yang menyebabkan oedema paru, respiratory distress 

syndrome (RDS) sekunder karena gagalnya produksi surfaktan, serta 

aspirasi meconium. Jika bayi membutuhkan bantuan ventilasi dengan 

kebutuhan FiO2 >40% minimal 4 jam setelah lahir, maka bayi 

dinyatakan mengalami disfungsi pernapasan akibat asfiksia (Kemenkes, 

2019). 

3. Sistem Kardiovaskular 

Terdapat sekitar 29% bayi asfiksia yang menderita gangguan 

sistem kardiovaskular, diantaranya transient myocardial ischaemia 

(TMI), transient mitral regurgitation (TMR), transient tricuspid 

regurgitation (TTR), persistent pulmonary hypertension of the newborn 

(PPHN). Jika bayi ketergantungan akan obat inotropik lebih dari 24 jam 

atau didapat adanya gambaran TMI pada elektrokardiografi, maka bayi 

dapat dianggap mengalami gangguan sistem kardiovaskular akibat 

asfiksia (Kemenkes, 2019). 

4. Sistem Urogenital 

Komplikasi asfiksia pada sistem urogenital salah satunya yaitu 

hypoxic-ischemic acute tubular necrosis. Terdapat kriteria yang dapat 

menyatakan bayi mengalami gagal ginjal, antara lain: output urin <0,5 
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mL/kg/jam, urea darah >40 mg/dL, kreatinin serum >1 mg/dL, serta 

hematuria atau proteinuria signifikan dalam 3 hari pertama kehidupan 

(Kemenkes, 2019). 

5. Sistem Gastrointestinal 

Hipoksia yang terjadi pada bayi asfiksia mengakibatkan aliran 

darah dialihkan dari usus sehingga akan meningkatkan risiko terjadi 

enterokolitis nekrotikan / EKN. Selain itu dapat terjadi juga gangguan 

fungsi hati akibat hipoksia. Kriteria gangguan sistem hepatik berupa nilai 

aspartat aminotransferase >100 IU/l atau alanin transferase >100 IU/l 

pada minggu pertama setelah kelahiran (Kemenkes, 2019). 

I. Integrasi Keislaman 

Bayi yang baru lahir memiliki ketahanan tubuh yang lemah sehingga 

sangat rentan untuk mengalami gangguan pada fungsi tubuhnya, hal ini 

diakibatkan karena proses adaptasi bayi pada lingkungan diluar janin. Allah swt. 

berfirman dalam QS ar-Rūm/30: 54. 

                              

                         

Terjemahnya: 

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui 
lagi Maha Kuasa. (QS ar-Rum/30: 54) (Kementerian Agama RI, 2019) 

 Dari ayat ini dijelaskan bagaimana penciptaan manusia yang diciptakan 

dimulai dari keadaan lemah. Manusia berasal dari tanah, kemudian terbentuk 



 
 

 
 

51 

berupa nutfah (air mani), kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi 

segumpal daging hingga ditiupkan ruh kedalamnya. Kemudian ia lahir dari rahim 

Ibunya dalam keadaan dha‟if dan kecil serta dalam keadaan lemah, lalu mulailah 

tumbuh dewasa sedikit demi sedikit hingga menjadi orang dewasa yang memiliki 

kekuatan. Setelah itu ia tumbuh menjadi lemah lagi ketika menjadi tua. Dan dari 

ayat ini Allah swt. melakukan dan mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa 

yang dikehendaki-Nya (Kaṡīr, 2012). 

Proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim sangat 

didukung oleh faktor ibu, yaitu bagaimana cara agar ibu dapat memenuhi nutrisi 

janin untuk tumbuh kembang yang optimal, serta dapat melewati masa transisi 

dari intrauterin ke ekstrauterin. Allah swt. telah menjelaskan dalam QS al-Ḥajj/22: 

5. 

                                

                               

                            

                             

                 

Terjemahnya: 

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), 
Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa 
yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu 
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sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan 
dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, 
supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah 
diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami 
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan 
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS al-Ḥajj/22: 5) 

(Kementerian Agama RI, 2019) 

Dalam buku tafsir Ibnu Kaṡīr, ketika Allah swt. menceritakan manusia 

yang tidak percaya akan hari kebangkitan dan akhirat, Dia menunjukkan bukti 

kekuasaan-Nya sebagaimana yang dijelaskan pada awal penciptaan manusia. 

“maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah” yaitu asal 

manusia dimulai dari Adam yang dibentuk dari tanah tersebut. “kemudian dari 

setetes mani” yaitu Allah swt. menjadikan turunannya dari setetes air yang hina. 

“kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging” yaitu ketika 

air mani telah menetap di rahim wanita, maka akan tinggal di rahim itu selama 40 

hari, begitu pula semua yang bersatu dengan air mani tersebut. Kemudian 

terbentuk segumpal darah merah atas izin Allah swt. dan tinggal didalam rahim 

seorang wanita selama 40 hari. Selanjutnya, segumpal darah itu berkembang 

membentuk mudghah (segumpal daging) yang belum ada rupa dan bentuknya. 

Kemudian, diberilah oleh Allah swt. bentuk dan rupa, seperti tangan, kepala, 

dada, perut, kaki, dan seluruh anggota badannya. “kemudian dari segumpal 

daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna” yaitu keguguran 

yang dapat terjadi baik setelah sempurna bentuk anggota badannya maupun yang 

belum sempurna bentuk dan rupanya. Ketika lewat dari 40 hari setelah terbentuk 

segumpal daging, maka Allah swt. meniupkan ruh kedalam mudghah serta 

memperkuatnya atas apa yang dikehendaki oleh Allah swt. berupa keelokan 

maupun keburukan, jenis kelamin, serta menetapkan rizki, kapan ajalnya, celaka 
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maupun bahagianya.“kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi” yaitu bayi 

lemah tubuhnya, pendengaran, penglihatan, perasaan, gerak, dan juga akalnya. 

Kemudian Allah swt. berikan sedikit demi sedikit kekuatan kepadanya dan 

ditumbuhkan rasa kasih sayang pada kedua orang tuanya di siang dan malam 

(Kaṡīr, 2012). 

Dalam penggalan arti surah diatas yaitu “kemudian dari segumpal daging 

yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna”, hal ini menjelaskan 

bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dalam menjadikan apapun yang Ia 

kehendaki sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada tiap-tiap jalan hidup 

makhluk ciptaannya, yang sempurna kejadiannya yaitu ketika di sempurnakan 

kehidupan bagi janin itu dengan ditiupkan ruh kedalamnya dan dilengkapkan 

fungsi fisik dan psikisnya, serta yang tidak sempurna kejadiannya dimana ketika 

janin tersebut tidak mampu bertahan dalam rahim ibunya maka ia akan keluar 

sebelum waktu persalinan menjadi gumpalan darah atau keguguran, dan yang 

tidak sempurna fungsi tubuhnya baik saat dalam rahim atau setelah lahir, seperti 

pada penjelasan kedokteran dalam skripsi ini tentang asfiksia dimana terjadi 

ketidaksempurnaan fungsi paru-paru dalam menghantarkan oksigen ke seluruh 

tubuh. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits al-Bukhārī, dari Zaid bin 

Wahhāb, Ibnu Mas‟ūd berkata: “Rasulullah bersabda dan dia orang yang jujur dan 

dipercaya: sesungguhnya masing-masing diantara kalian dikumpulkan 

penciptaannya didalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah (air mani), 

kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi 
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segumpal daging selama 40 hari juga, kemudian diutuslah kepada Malaikat untuk 

meniupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menuliskan empat perkara; 

ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan ketentuan akan celaka dan 

bahagianya.” (Kaṡīr, 2012). 

Asfiksia merupakan keadaan ketika kurangnya aliran oksigen keseluruh 

tubuh sehingga terjadi proses sesak untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam 

tubuh. Dalam hal ini Allah Swt. menjelaskan tentang bagaimana ketika 

disempitkan dada seseorang dalam QS al-An„ām/6: 125. 

                            

                            

    

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 
Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 
Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 
mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang 
yang tidak beriman. (QS al-An„ām/6: 125) (Kementrian Agama RI, 2019) 

Allah swt. berfirman: barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt. 

diberikan petunjuk, maka Allah swt. melapangkan dadanya memeluk agama Islam 

dengan memasukkan cahaya berupa iman kedalam hatinya sehingga tidak ada 

keraguan padanya. Dan adapula yang dikehendaki oleh Allah swt. untuk menetap 

dalam kesesatannya akibat menolak ajakan iman, sehingga dijadikan sempit 

dadanya tidak bisa menyimpan kebaikan dan kebenaran didalamnya sehingga 

sesaklah ia, dan tidak ada sekalipun kebaikan yang mau menghampirinya. 
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Keadaan inilah yang diumpamakan seperti sedang mendaki ke langit atau angkasa 

(Shihab, 2002). 

Dalam ayat di atas dijelaskan bagaimana ketika dada seorang manusia 

disesakkan akibat kesesatan yang ia perbuat. Kesesatan dalam artian adanya 

pelanggaran yang diperbuat. Jika dikaitkan dengan topik asfiksia maka, ketika ibu 

yang melakukan pelanggaran seperti memakan makanan yang tidak dianjurkan 

ataupun tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilannya untuk 

menghindari risiko-risiko bahaya dalam kehamilan sehingga menyebabkan anak 

yang dilahirkan mengalami asfiksia akibat dari perbuatan ibunya. Namun hal ini 

tidak serta merta dipengaruhi oleh faktor ibu, adakala keadaan asfiksia ini berasal 

dari bagaimana kesempurnaan dari fungsi tubuh sang bayi itu sendiri seperti yang 

telah diuraikan dalam penjelasan QS al-Ḥajj/22: 5. 

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab ini tentang faktor risiko 

terjadinya asfiksia neonatorum, beberapa diantaranya yaitu penyakit-penyakit 

yang bisa dicegah dengan mengatur makanan yang baik yang menjadi sumber 

nutrisi bagi ibu dan janin yang dikandung selama masa kehamilan. Selain itu 

nutrisi sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin agar dapat 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal ketika lahir. Allah Swt. 

berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 168. 
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Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS al-
Baqarah/2: 168) (Kementerian Agama RI, 2019) 

Meskipun anjuran memakan makanan halal yang ada di bumi namun tidak 

semua makanan halal otomatis baik bagi kondisi tiap orang. Adakalanya halal 

yang baik untuk A yang punya kondisi kesehatan tertentu, namun adapula yang 

kurang baik untuknya walaupun baik bagi orang lain. Ada makanan yang halal 

namun tidak bergizi, sehingga jadi kurang baik. Dan yang diperintahkan oleh ayat 

diatas adalah makanan yang halal dan yang baik. Dan janganlah kita diperdaya 

oleh setan atau mengikuti langkah setan karena tergoda akan nikmatnya makanan 

namun tidak baik bagi tubuh sehingga menjerumuskan kita kedalam kerugian 

(Shihab, 2002). 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

analitik observasional dengan menggunakan desain case control untuk 

menganalisis faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar. 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari-Februari 2022. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

Variabel independen (variabel bebas) yaitu faktor risiko asfiksia 

neonatorum berupa faktor prenatal (preeklampsia, usia ibu, paritas, dan 

anemia), faktor intranatal (metode persalinan dan KPD), dan faktor bayi 

(BBLR dan prematur). 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu kejadian Asfiksia Neonatorum. 

E. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Populasi kontrol dari penelitian ini yaitu seluruh bayi yang lahir 

pada periode Januari 2020 – Juli 2021 di RSUD Labung Baji Makassar. 
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Sedangkan populasi kasus dari penelitian ini yaitu bayi yang mengalami 

asfiksia pada periode Januari 2020 – Juli 2021 di RSUD Labung Baji 

Makassar yaitu sebanyak 53 kasus. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purpossive 

sampling, dengan menggunakan rumus Isaac & Michael sebagai berikut: 

𝑠 = 	
𝜆!. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑑!. (𝑁 − 1) +	𝜆!. 𝑃. 𝑄 

Keterangan: 

s  = jumlah sampel 

λ2 = dengan derajat kebebasan 1 dan taraf kesalahan 5%, maka     

chi kuadrat = 3,841 (tabel chi kuadrat) 

N = jumlah populasi 

P  = peluang benar (0,5) 

Q = peluang salah (0,5) 

d  = 0,05  

𝑠 = 	
3,841. 53. 0,5. 0,5

0,05!. (53 − 1) + 	3,841. 0,5. 0,5 

𝑠 = 	
50,89
1,09 = 46,68 = 47 

Dari 53 populasi kasus didapatkan sampel yang akan digunakan 

sebanyak 47. Dalam penelitian case control ini digunakan perbandingan 

1:1 untuk kasus dan kontrol, sehingga total sampel keseluruhan adalah 94 

yang terdiri atas 47 kasus dan 47 kontrol. Adapun kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi pada penelitian ini sebagai berikut: 
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a) Kriteria inklusi 

1) Ibu yang melahirkan di RSUD Labuang Baji Makassar yang 

tercatat dalam rekam medis dari bulan Januari 2020 – Juli 2021. 

2) Informasi dalam rekam medik jelas dan dapat dibaca (data yang 

mendukung penelitian ini berupa: No. RM, Identitas, Apgar 

skor, tekanan darah ibu, paritas, Hb ibu, lembar partograf, jenis 

persalinan, berat badan bayi saat lahir, dan usia kehamilan) 

3) Ibu yang bersedia di wawancara jika data rekam medik tidak 

lengkap. 

b) Kriteria eksklusi 

1) Bayi memiliki kelainan bawaan. 

2) Ibu dengan kehamilan ganda. 

3) Ibu dengan riwayat penyakit penyerta (penyakit jantung, 

diabetes mellitus, pneumonia). 

F. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data 

sekunder berupa data rekam medik bayi yang lahir pada periode Januari 2020 – 

Juli 2021 di RSUD Labuang Baji Makassar dan data primer dengan wawancara 

langsung jika data pada rekam medik tidak lengkap. 
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G. Kerangka Teori 

 

 

Bagan 3.1 Kerangka teori

Faktor prenatal Faktor 
intranatal

Faktor bayi

Pertumbuhan dan 
perkembangan janin 

terhambat

Gangguan pertukaran O2 
dan CO2 ke janin melalui 

plasenta

Usia ibu Preklamsia

Terlalu tua 
(>35 tahun)

Terlalu 
muda

(<20 tahun)

Sistem 
reproduksi 
sudah tidak 

optimal

Sistem 
reproduksi 

belum 
optimal

Metode 
persalinan 

(seksio
sesarea)

Tidak terjadi 
reduksi cairan 

paru

Cairan paru > 
udara di paru-

paru

BBLR Prematur

Perkembangan 
paru belum 
sempurna

< surfaktan

Terjadi kolaps 
diakhir

pernapasan

Gangguan 
pertukaran O2 dan 
CO2 di paru-paru 

bayi

Hipoksia neonatus

Asfiksia Neonatorum

Disfungsi 
endotel

Gangguan 
keseimbangan 

antara 
vasokonstriktor
dan vasodilator

Paritas

Primipara Grandemulti
para

Otot sistem 
reproduksi 
masih kaku

↓ Kelenturan 
otot sistem 
reproduksi

Memperpanjang 
proses 

persalinan

Anemia

↓ Sintesis 
Hb

Hb & volume 
plasma tidak 

seimbang

KPD

Oligohidroam
nion

Infeksi 
asenden

Terbentuk 
endotoksin

Vasospasmus
vena

Perembesan cairan 
dari intravaskular ke 

ektravaskular

↓ Volume 
darah ke janin
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H. Kerangka Konsep 

Bagan 3.2 Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor prenatal
(usia ibu, 

preklamsia, paritas, 
dan anemia)

Variabel independen

Asfiksia neonatorum
Faktor intranatal

(metode persalinan 
dan KPD)

Faktor bayi
(BBLR dan 
prematur)

kelainan letak, kehamilan gamelli, faktor plasenta, 
malnutrisi, kelainan kongenital bayi, jarak 

kehamilan, partus lama, dan gangguan vaskular.

Variabel dependen

Variabel moderator

: Variabel independen

: Variabel dependen

: Variabel moderator
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I. Kerangka Kerja 

 

Bagan 3.3 Kerangka kerja 

J. Pengolahan Data 

Data yang telah didapat kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi 

kemudian dilakukan pengolahan secara sistemik melalui tahap editing, coding, 

dan tabulating. 

K. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Statitistical for 

Social Science (SPSS), kemudian dilakukan analisis univariat guna menjelaskan 

karakteristik dari sampel, uji bivariat juga dilakukan dengan uji Odd Ratio (OR) 

Populasi:
• kasus : seluruh bayi yang lahir dengan asfiksia di RSUD Labuang

Baji pada Januari 2020– Juli 2021
• kontrol : seluruh bayi yang lahir di RSUD Labuang Baji Makassar pada

Januari 2020 – Juli 2021

Sampel:
• kasus : sebagian bayi asfiksia yang lahir di RSUD Labuang Baji pada

Januari 2020 – Juli 2021 yang memenuhi kriteria inklusi dan
kriteria eksklusi

• kontrol : sebagian bayi yang lahir di RSUD Labuang Baji pada Januari
2020 – juli 2021 yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria
eksklusi

pupossive sampling

Pengumpulan data:
• Data sekunder yang diambil dari rekam medik pasien
• Data yang kurang diperoleh dengan menghubungi orang tua secara langsung

Variabel independen:
• Faktor prenatal (usia ibu, preklamsia, paritas,

dan anemia)
• Faktor intranatal (metode persalinan dan

KPD)
• Faktor bayi (BBLR dan prematur)

Variabel dependen:
Asfiksia Neonatorum

Analisis data dengan ditabulasikan dalam SPSS

Data disajikan dalam bentuk tabel distribusi
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untuk mengukur hubungan antara variabel faktor risiko dan kejadian asfiksia 

neonatorum, serta analisis multivariat dengan metode uji regresi logistik berganda 

untuk melihat variabel yang paling berisiko terhadap kejadian asfiksia. 

L. Penyajian Data 

Penyajian data akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam 

bentuk narasi. 

M. Etika Penelitian 

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uin Alauddin Makassar. 

Etika penelitian yang terkait dalam penelitian ini berupa: 

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan dengan sopan dan 

santun. 

3. Menjaga privasi kerahasian identitas pasien yang ada dalam data rekam 

medik sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan atas penelitian 

yang dilakukan. 

4. Diharapkan penelitan ini bisa memberi manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan. 

  



 
 

 
 

57 

 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang 

Baji Makassar yang terletak Jl. DR. Ratulangi, Labuang Baji, Kecamatan 

Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini peneliti 

menganalisis delapan variabel faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum berupa 

usia ibu, preeklampsia, paritas, anemia, KPD, metode persalinan, BBL, dan usia 

gestasi. Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut dianalisis sebagai berikut: 

1. Karakteristik Sampel Penelitian 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian 

ini jumlah sampel sebanyak 94 responden yang terdiri atas 47 responden 

kelompok kasus/case dan 47 responden kelompok control/control dengan 

menggunakan rasio 1:1. 
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Tabel 4.1 Karakteristik Sampel Penelitian 

Sumber: Data Sekunder, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Frekuensi 
n % 

Agama 
Islam 

Kristen 
Katholik 
Hindu 
Budha 

 
76 
9 
4 
3 
2 

 
80,8 
9,6 
4,3 
3,2 
2,1 

 
Pekerjaan 

IRT 
PNS 
Guru 
Buruh 

Pedagang 

 
59 
14 
8 
8 
5 

 
62,8 
14,9 
8,5 
8,5 
5,3 

 
Pendidikan 
Tidak Sekolah 
Tamat SMP 
Tamat SMA 

Tamat Perguruan 
Tinggi 

 
13 
12 
38 
31 
 

 
13,8 
12,8 
40,4 
33 

Total 94 100 
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Tabel 4.2 Distribusi Faktor Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021 

Variabel 
Kasus Kontrol 

n % n % 

Usia 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

23 

24 

 

48,9 

51,1 

 

16 

31 

 

34 

66 

Preeklampsia 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

16 

31 

 

34 

66 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

Paritas 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

11 

36 

 

23,4 

76,6 

 

15 

32 

 

31,9 

68,1 

Anemia 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

21 

26 

 

44,7 

55,3 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

KPD 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

17 

30 

 

36,2 

63,8 

 

6 

41 

 

12,8 

87,2 

Metode Persalinan 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

13 

34 

 

27,7 

72,3 

 

18 

29 

 

38,3 

61,7 

BBL 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

30 

17 

 

63,8 

36,2 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

Usia Gestasi 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

25 

22 

 

53,2 

46,8 

 

6 

41 

 

12,8 

87,2 

Sumber: Data Sekunder, 2021 
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Pada Tabel 4.2 dapat dilihat distribusi dari delapan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Jumlah usia ibu yang memiliki risiko 

tinggi yaitu 39 orang (41,5%) dan yang memiliki risiko rendah berjumlah 

55 orang (58,5%), ibu dengan risiko tinggi preeklampsia sejumlah 25 

orang (26,6%) sedangkan ibu dengan risiko rendah preeklampsia 69 

orang (73,4%), ibu yang memiliki paritas yang berisiko tinggi sejumlah 

26 orang (27,7%) dan ibu dengan paritas yang berisiko rendah sebanyak 

68 orang (72,3%), ibu dengan risiko tinggi anemia sebanyak 30 orang 

(31,9%) dan yang berisiko rendah sebanyak 64 orang (68,1%), ibu 

dengan risiko tinggi KPD sebanyak 23 orang (24,5%) dan ibu yang 

berisiko rendah KPD sebanyak 71 orang (75,5%), ibu yang melahirkan 

dengan metode persalinan risiko tinggi sebanyak 31 orang (33%) dan 

dengan metode persalinan risiko rendah sebanyak 63 orang (67%), BBL 

bayi risiko tinggi sebanyak 39 orang (41,5%) dan BBL bayi risiko rendah 

sebanyak 55 (58,5%), ibu yang memiliki usia gestasi risiko tinggi 

sebanyak 31 orang (33%) dan yang memiliki usia gestasi risiko rendah 

sebanyak 63 orang (67%). 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

risiko apa saja yang berhubungan dengan kejadian asfiksia neonatorum. 
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Tabel 4.3 Analisis Hubungan Faktor Risiko Kejadian Asfiksia 

Neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021 

Variabel 
Kasus Kontrol 

p-value OR 
CI 95% 

n % n % LL UL 

Usia 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

23 

24 

 

48,9 

51,1 

 

16 

31 

 

34 

66 

0,209 1,857 0,809 4,264 

Preeklampsia 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

16 

31 

 

34 

66 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

0,161 2,179 0,848 5,603 

Paritas 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

11 

36 

 

23,4 

76,6 

 

15 

32 

 

31,9 

68,1 

0,479 0,652 0,262 1,623 

Anemia 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

21 

26 

 

44,7 

55,3 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

0,015 3,410 1,350 8,614 

KPD 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

17 

30 

 

36,2 

63,8 

 

6 

41 

 

12,8 

87,2 

0,016 3,872 1,364 10,989 

Metode Persalinan 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

13 

34 

 

27,7 

72,3 

 

18 

29 

 

38,3 

61,7 

0,380 0,616 0,258 1,468 

BBL 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

30 

17 

 

63,8 

36,2 

 

9 

38 

 

19,1 

80,9 

0,000 7,451 2,913 19,057 

Usia Gestasi 

Risiko Tinggi 

Risiko Rendah 

 

25 

22 

 

53,2 

46,8 

 

6 

41 

 

12,8 

87,2 

0,000 7,765 2,770 21,765 

Total 47 100 47 100     

Uji Chi Square. Sumber: Data Sekunder, 2021 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah usia ibu yang berisiko 

tinggi lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 23 orang (48,9%) 
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dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 16 orang (34%). 

Odds Ratio dari hasil analisis sebesar 1,857 dengan CI 95% nilai 

lower limit (LL) sebesar 0,809 dan upper limit (UL) sebesar 4,264. 

Dari tabel ini disimpulkan usia ibu dengan usia risiko tinggi berisiko 

1,857 kali lebih besar untuk melahirkan bayi dengan kejadian asfiksia 

neonatorum dibandingkan dengan usia ibu yang berisiko rendah. 

Dengan tingkat kepercayaan 95% nilai LL dan UL mencakup angka 

satu sehingga nilai  

OR 1,857 dianggap tidak bermakna secara statistik maka usia ibu 

bukan merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa preeklampsia lebih banyak 

terjadi pada kelompok kasus yaitu sebanyak 16 orang (34%) jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 9 orang (19,1%). 

Dari hasil analisis didapat odds ratio (OR) sebesar 2,179 dengan p-

value 0,161 > 0,05 dan nilai LL dan UL pada CI 95% (0,848-5,603) 

mencakup angka satu sehingga dianggap fakor risiko ini tidak 

memiliki kebermaknaan dan tidak signifikan secara statistik. Artinya 

ibu dengan preeklampsia bukan merupkan faktor risiko kejadian 

asfiksia neonatorum. 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa paritas yang berisiko tinggi 

pada kelompok kasus lebih sedikit yaitu 11 orang (23,4%) jika 

dibandingkan dengan kelompok kontrol sebanyak 15 orang (31,9) dari 

hasil analisis bivariat yang dilakukan didapat OR sebesar 0,652 
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dengan CI 95% (0,262-1,623) mencakup angka satu sehingga tidak 

ada kebermaknaan, serta p-value 0,479 > 0,05 yang artinya tidak 

signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah paritas 

ibu bukan merupakan faktor risiko dari asfiksia neonatorum. 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat jumlah responden anemia yang 

berisiko tinggi lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 21 orang 

(44,7%) dibanding dengan kelompok kontrol yaitu 9 orang (19,1%). 

Dari analisis bivariat ini didapatkan OR sebesar 3,410 yang artinya 

ibu yang mengalami anemia lebih berisiko 3,410 kali melahirkan bayi 

dengan keadaan asfiksia. OR=3,410 dengan CI 95% (1,350-8,614) 

tidak mencakup angka satu sehingga dianggap bermakna secara 

statistik dengan nilai p 0,015 < 0,05 yang menunjukkan perbedaan 

yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa ibu dengan anemia 

merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat KPD yang berisiko tinggi lebih 

banyak terdapat dalam kelompok kasus yaitu sebanyak 17 orang 

(36,2%) jika dibandingkan dengan responden yang berada dalam 

kelompok kontrol yaitu hanya 6 orang (12,8%). Hasil analisis bivariat 

yang dituliskan dalam tabel berupa OR sebesar 3,872 dengan CI 95% 

(1,364-10,989) tidak mencakup angka satu sehingga menunjukkan 

adanya kebermaknaan. Artinya ibu yang mengalami KPD >12 jam 

berisiko 3,872 kali untuk melahirkan bayi dengan asfiksia. Hal ini 

berarti KPD merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum. 
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Pada Tabel 4.3 menunjukkan jumlah responden dengan metode 

persalinan yang berisiko tinggi lebih rendah pada kelompok kasus 

yaitu 13 orang (27,7%) dibanding dengan responden yang berada 

dalam kelompok kontrol yaitu 18 orang (38,3%). Dari hasil analisis 

bivariat p-value 0,380 > 0,05 yang menunjukkan tidak signifikan 

secara statik dan OR sebesar 0,616 CI 95% (0,258-1,468) mencakup 

angka satu sehingga dianggap tidak ada kebermaknaan dari hasil 

tersebut atau metode persalinan bukan merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia. 

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah BBL yang berisiko tinggi lebih 

banyak pada kelompok kasus yaitu 30 orang (63,8) dibandingkan 

dengan kelompok kontrol sebanyak 9 orang (19,1%). Dari analisis 

bivariat pada tabel 4.8 didapatkan hasil OR sebesar 7,451 dengan CI 

95% (2,913-19,057) tidak mencakup angka satu yang artinya ada 

kebermaknaan atau BBL risiko tinggi merupakan faktor risko kejadian 

asfiksia neonatorum. Hal ini menunjukkan bayi yang memiliki BBL 

risiko tinggi berisiko 7,451 kali lebih besar mengalami asfiksia 

neonatorum. 

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah responden dengan usia gestasi yang 

berisiko tinggi lebih banyak dalam kelompok kasus yaitu 25 orang 

(53,2%) dibandingkan dengan responden dalam kelompok kontrol 

sebanyak 6 orang (12,8%). Ibu dengan usia gestasi berisiko tinggi 

7,765 kali lebih berisiko melahirkan bayi dengan asfiksia. Hasil 
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analisis menunjukkan p-value < 0,05; OR=7,765 CI 95% (2,770-

21,765) tidak mencakup angka satu yang artinya ada hubungan 

bermakna antara usia gestasi terhadap kejadian asfiksia atau usia 

gestasi merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. 

 

3. Analisis Multivariat 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis multivariat yang bertujuan 

untuk mengetahui variabel independen mana yang lebih berpengaruh atau 

dominan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji regresi 

logistic berganda dalam SPSS. 

a. Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang Diikutkan Dalam 

Analisis Multivariat 

Dari hasil analisis bivariat yang dilakukan, terdapat beberapa 

variabel independen yang dapat diikutkan kedalam uji analisis 

multivariat. Variabel independen yang diikutkan yaitu variabel yang 

memiliki p-value <0,25.  
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 Tabel 4.4 Hasil Uji Bivariat Variabel Independen yang 

Diikutkan Dalam Analisis Multivariat 

Sumber: Data Sekunder, 2021 

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat dari 8 variabel independen yang 

diteliti, ada 6 variabel yang memiliki p-value <0,25 yaitu usia ibu, 

preeklampsia, anemia, KPD, BBL, dan usia gestasi, keenam variabel 

ini akan diikutkan dalam uji regresi logistic berganda. 

 

 

 

 

 

 

Variabel OR 

CI 95% 

P-value Keterangan LL UL 

Usia Ibu 1,857 0,809 4,264 0,209 Diikutkan 

Preeklampsia 2,179 0,848 5,603 0,161 Diikutkan 

Paritas 0,262 0,262 1,623 0,489 Tidak Diikutkan 

Anemia 3,410 1,350 8,614 0,015 Diikutkan 

KPD 3,872 1,364 10,989 0,016 Diikutkan 

Metode Persalinan 0,616 0,258 1,468 0,380 Tidak Diikutkan 

BBL 7,451 2,913 19,057 0,000 Diikutkan 

Usia Gestasi 7,765 2,770 21,765 0,000 Diikutkan 
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b. Hasil Analisis Multivariat 

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Logistik Berganda Faktor Risiko 

Paling Dominan Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di 

RSUD Labuang Baji Makasaar Tahun 2021 

Variabel p-value OR CI 95% 

Usia Ibu 0,387 1,602 0,551 – 4,662 

Preeklampsia 0,441 1,592 0,487 – 5,206 

Anemia 0,005 5,676 1,679 – 19,190 

KPD 0,205 2,361 0,626 – 8,906 

BBL 0,004 8,397 1,944 – 36,261 

Usia Gestasi 0,559 1,597 0,332 – 7,683 

Sumber: Data Sekunder, 2021 

Tabel 4.11 menunjukkan hasil dari uji regresi logistik berganda 

yang dilakukan pada 6 variabel dependen yang memenuhi nilai p <0,25 

yaitu usia ibu, preeklampsia, anemia, KPD, BBL, dan usia gestasi. Faktor 

risiko dengan nilai OR terbesar adalah BBL (p-value=0,004; OR=8,397; 

CI 95% =1,944 – 36,261). 

B. Pembahasan 

1. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Usia ibu 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan besar Odds 

Ratio dari hasil analisis sebesar 1,857 dengan CI 95% nilai lower limit 

(LL) sebesar 0,809 dan upper limit (UL) sebesar 4,264. Sehingga 
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disimpulkan usia ibu dengan usia risiko tinggi berisiko 1,857 kali lebih 

besar untuk melahirkan bayi dengan kejadian asfiksia neonatorum 

dibandingkan dengan usia ibu yang berisiko rendah. Dengan tingkat 

kepercayaan 95% nilai LL dan UL mencakup angka satu sehingga nilai 

OR 1,857 dianggap tidak bermakna secara statistik maka usia ibu bukan 

merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. 

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syalfina (2015) di Kabupaten Mojokerto dengan sampel sebanyak 40 

kelompok kasus dan 40 kelompok kontrol didapatkan hasil p-value 0,317 

> 0.05 yang berarti tidak ada hubungan bermakna, sehingga usia ibu bukan 

merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sadanoer & Tyas (2020) di RSUD 

Pariaman dengan total sampel sebanyak 144 responden dengan 

menggunakan rasio 1:1 untuk kasus dan kontrol sehingga terdiri atas 72 

sampel kasus dan 72 sampel kontrol, didapatkan hasil p-value 0,004 < 0,05 

yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara usia ibu dengan 

kejadian asfiksia neonatorum, yang artinya tidak sejalan dengan hasil 

penelitian ini. 

Usia ibu yang terlalu muda (dibawah 20 tahun) dan terlalu tua (diatas 

35 tahun) lebih berisiko melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu 

yang usianya tidak berisiko. Fungsi organ tubuh pada ibu hamil dengan 

usia yang terlalu muda masih belum siap dan kurang sempurna, sedangkan 

ibu hamil dengan usia yang terlalu tua maka sistem reproduksi sudah tidak 
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optimal karena telah terjadi kemunduran fungsi dari alat reproduksi 

dibanding dengan saat usia sebelumnya (Fajarriyanti, 2017). 

Wiknjosastro (2010) dalam (Lestari & Putri, 2019) menjelaskan usia 

ibu yang kurang dari 20 tahun masih belum berfungsi sempurna organ 

reproduksinya, hal ini dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada saat 

kehamilan maupun persalinan. Selain itu, kekuatan otot perineum dan otot 

perut belum bekerja secara optimal. Hamil pada usia yang terlalu muda 

atau terlalu tua termasuk kedalam kehamilan dengan risiko tinggi yang 

akan meningkatan angka kematian dan kesakitan baik bagi ibu maupun 

janin. 

Hasil penelitian menunjukkan usia ibu bukan merupakan faktor risiko 

terjadinya asfiksia neonatorum, yang artinya hal ini tidak sejalan dengan 

teori yang ada. Menurut peneliti, hal ini bisa saja terjadi jika ibu dengan 

usia yang berisiko tinggi rutin melakukan ANC sehingga monitoring 

kehamilan berjalan baik dan komplikasi dalam kehamilan dapat dicegah 

dengan deteksi dini saat pemeriksaan kehamilan. Selain itu hasil ini juga 

bisa dipengaruhi oleh cara pengambilan sampel dengan teknik purposive 

sampling yang menyaring sampel dengan menggunakan kriteria inklusi 

dan ekslusi sehingga jika terdapat usia ibu yang berisiko tinggi namun 

tidak memenuhi kriteria maka sampel tersebut tidak diambil. 
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2. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Preeklampsia 

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil odds ratio (OR) sebesar 2,179 

dengan p-value 0,161 > 0,05 dan nilai LL dan UL pada CI 95% (0,848-

5,603) mencakup angka satu sehingga dianggap fakor risiko ini tidak 

memiliki kebermaknaan dan tidak signifikan secara statistik. Artinya ibu 

dengan preeklampsia bukan merupkan faktor risiko kejadian asfiksia 

neonatorum. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rochmaniah & Khofiyah (2021) di RSUD Kota Madiun dengan rasio 1:1 

dan total sampel sebanyak 218 didapatkan p-value >0,05 dari tabulasi 

silang sehingga dianggap tidak ada hubungan antara preeklampsia sebagai 

faktor risiko dengan asfikiksia neonatorum. Dalam penelitian lain yang 

dilakukan oleh Mongdong dkk (2021) di RSUD Dr. Sayidiman Magetan, 

Jawa Timur dengan jumlah sampel sebanyak 326 orang, dari hasil uji chi 

square didapatkan p-value sebesar 0,000 dan OR sebesar 3,071 yang 

menyatakan ibu hamil dengan preeklampsia berisiko lebih besar 

melahirkan bayi dengan asfiksia. 

Preeklampsia merupakan sindrom kehamilan yang memiliki 

patogenesis yang kompleks dari insufisiensi plasenta hingga stress 

oksidatif yang mengakibatkan kerusakan jaringan endotel. Tanda dari 

preeklamsia berupa peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan lebih 

dari 20 minggu, terdapat proteinuria ³300 mg/hari, dan lebih dari satu 

tanda-tanda komplikasi maternal (El-Sayed, 2017).  
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Dalam teori, asfiksia akibat preeklampsia terjadi karena disfungsi 

endotel, yang mengubah keseimbangan antara hormon vasokonstriktor 

(endotelin, tromboksan, angiotensin) dan vasodilator (nitritoksida, 

prostasiklin), sehingga mempengaruhi pertukaran gas antara oksigen dan 

karbon dioksida yang dialirkan ke janin melalui plasenta, sehingga 

menyebabkan asfiksia neonatorum. Selain itu, saat terjadinya hipoksia 

pada neonatus maka akan menyebabkan terjadinya perubahan metabolism 

aerob ke anaerob sehingga menyebabkan meningkatnya karbon dioksida, 

cairan tubuh, dan terjadi asidosis darah (Mongdong et al., 2021). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preeklampsia bukan 

merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia. Hal ini dapat terjadi jika ibu 

melakukan hal-hal yang dapat mencegah naiknya tekanan darah selama 

kehamilan dengan modifikasi gaya hidup yang sehat serta rutin melakukan 

pemeriksaan kehamilan. Selain itu dalam penelitian terdapat beberapa 

variabel yang juga dapat mempengaruhi satu sama lain. Seperti dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Tyas dkk (2019) didapatkan hasil bahwa 

ibu dengan usia lanjut yang mengalami preeklampsia berisiko 4,263 kali 

melahirkan bayi yang asfiksia, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan 

antara variabel usia dan preeklampsia, sehingga dalam penelitian ini bisa 

saja kedua variabel ini saling mempengaruhi sehingga menyebabkan hasil 

penelitian ini menjadi tidak signifikan. 
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3. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Paritas 

Pada penelitian ini dilihat hasil analisis yang dilakukan didapat OR 

sebesar 0,652 dengan CI 95% (0,262-1,623) mencakup angka satu 

sehingga tidak ada kebermaknaan, serta p-value 0,479 > 0,05 yang artinya 

tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah paritas 

ibu bukan merupakan faktor risiko dari asfiksia neonatorum. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Syalfina 

(2015) di Kabupaten Mojokerto dengan  sampel sebanyak 40 kelompok 

kasus dan 40 kelompok kontrol didapatkan hasil analisis bivariat antara 

paritas dengan kejadian asfiksia tidak memiliki hubungan dan 

kebermaknaan (OR= 0,684; CI 95%= 0,126-3,715; p-value=0,660) yang 

artinya paritas bukan suatu faktor risiko dari asfiksia. Berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dkk (2016) di  RSUD  

Panembahan  Senopati  Bantul dengan jumlah sampel sebanyak 80 orang 

yang terdiri dari 40 kasus dan 40 kontrol, dari penelitian ini didapatkan 

hasil analisis bivariat antara paritas dengan kejadian asfiksia yaitu sebesar 

OR = 3.43; CI 95% = 1.08 - 10.88; p-value = 0.036 yang memperlihatkan 

bahwa paritas merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum. 

Paritas merupakan jumlah kelahiran yang menghasilkan janin yang 

mamou hidup diluar rahim (28 minggu). Multipara atau paritas 2-3 adalah 

paritas yang tergolong aman jika ditinjau dari sudut kematian maternal dan 

neonatal. Primipara (paritas 1) dan grandemultipara (paritas >4) memiliki 

angka kematian maternal yang lebih tinggi. Makin tinggi paritas maka 
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risiko kematian maternal juga meningkat. Risiko yang dapat terjadi akibat 

primipara dapat ditangani dengan asuhan obstetrik yang baik, sedangkan 

risiko yang dapat terjadi akibat grandemultipara dapat dicegah dengan 

menerapkan keluarga berencana (Lestari & Putri, 2019). 

Ibu primipara biasanya tidak siap dalam menangani komplikasi 

yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Ibu primipara berisiko 

karena belum siap secara medis maupun secara mental. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ibu primipara merupakan faktor risiko yang 

berhubungan kuat terhadap mortalitas asfiksia, sedangkan ibu 

grandemultipara mengalami kemunduran secara fisik dalam proses 

kehamilan. Keadaan tersebut memberikan risiko untuk terjadi perdarahan, 

plasenta previa, ruptur uteri, solusio plasenta yang dapat berakhir dengan 

asfiksia neonatorum (Fajarriyanti, 2017). 

Pada ibu grandemultipara terjadi kemunduran kelenturan jaringan 

akibat sudah berulang kali direngangkan selama kehamilan sebelumnya. 

Sehingga cenderung timbul komplikasi berupa kelainan letak ataupun 

kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin. Hal tersebut juga 

dapat mempengaruhi suplai gizi dan oksigen dari ibu ke janin dan semakin 

tinggi paritas maka risiko untuk melahirkan bayi dengan asfiksia juga akan 

semakin tinggi (Fajarriyanti, 2017). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan paritas bukan merupakan faktor 

risiko dari asfiksia. Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi berhubungan 

dengan kesiapan ibu untuk mengandung, ibu yang mengandung anak 
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pertama dapat lebih memperhatikan kehamilanya dengan melakukan 

pemeriksaan kehamilan, sama halnya dengan ibu dengan riwayat 

grandemultipara. Sepeti dalam penelitian yang dilakukan oleh Syalfina 

(2015) dijelaskan bahwa risiko kejadian asfiksia neonatorum lebih tinggi 

pada ibu hamil dengan kualitas ANC yang kurang baik dibanding ibu 

hamil dengan kulitas ANC yang baik. Paritas bukan merupakan faktor 

risiko terjadinya asfiksia neonatorum Selain itu hasil yang tidak signifikan 

ini juga dipengaruhi kurangnya jumlah variabel paritas yang berisiko 

tinggi dalam sampel yang diteliti. 

 

4. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Anemia 

Pada hasil penelitian ini didapatkan OR sebesar 3,410 yang artinya ibu 

yang mengalami anemia lebih berisiko 3,410 kali melahirkan bayi dengan 

keadaan asfiksia. OR=3,410 dengan CI 95% (1,350-8,614) tidak mencakup 

angka satu sehingga dianggap bermakna secara statistik dengan nilai p 

0,015 < 0,05 yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dapat 

disimpulkan bahwa ibu dengan anemia merupakan faktor risiko kejadian 

asfiksia neonatorum. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiani 

dkk (2016) di di RSUP Sanglah dengan 172 sampel yang terdiri dari 86 

kasus dan 86 kontrol didapatkan faktor risiko anemia merupakan faktor 

bermakna yang mempengaruhi kejadian asfiksia dengan besar OR=6,49 

(95%CI: 2,21-19,03). Hasil ini juga sama dengan penelitian yang di 
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lakukan oleh Agustin (2017) dengan jumlah sampel sebanyak 152 yang 

terbagi atas 76 sampel kasus dan 76 sampel kontrol didapatkan besar 

OR=3,036; % CI 95=1,488-6,194; p-value=0.002 yang artinya ibu dengan 

anemia memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian asfiksia dan 

berisiko 3,036 kali lebih besar melahirkan bayi dengan asfiksia. 

Anemia merupakan keadaan kurangnya jumlah eritrosit atau sel 

darah merah, jumlah hemoglobin (Hb), dan volume hematokrit per 100 ml 

darah. Anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan kadar nilai 

hemoglobin < 11 gr/dL pada trimester satu dan tiga, atau kadar nilai 

hemoglobin kurang dari 10,5 gr/dL pada trimester dua (Darmawansyih, 

2017). Keadaan kurangnya kadar Hb terjadi karena kurangnya nutrisi zat 

besi, asam folat, maupun perdarahan saluran cerna. Kurangnya nutrisi saat 

hamil menyebabkan hambatan sintesis Hb, oleh karena itu jumlah Hb 

tidak bisa mengimbangi naiknya volume plasma. Anemia yang terjadi 

pada kehamilan menyebabkan gangguan pada pengangkutan oksigen ke 

jaringan dan janin. Gangguan ini bisa menyebabkan hipoksia janin 

sehingga sewaktu kelahiran terjadi asfiksia neonatorum (Subriah & 

Ningsi, 2018). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Manuaba (2008) dalam 

Agustin (2017) yang menyatakan bahwa aliran darah ke plasenta akan 

bekurang pada ibu dengan anemia sehingga distribusi oksigen dan nutrisi 

tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolism. Transportasi 

oksigen yang terganggu menyebabkan konsumsi oksigen oleh janin juga 
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tidak terpenuhi. Dalam keadaan kekurangan oksigen ini maka metabolism 

janin berubah menjadi metabolism anaeorob sehingga terjadi penumpukan 

asam laktat dan piruvat sehingga terjadi asidosis metabolik. Plasenta dapat 

mengalami hipertrofi sebagai kompensasi akibat hipoksia sehingga 

volume dan luas permukaan plasenta berkurang karena adanya infark, 

trombi intervili, dan kalsifikasi yang menyebabkan terganggunya 

kemampuan difusi plasenta sehingga terjadi insufisiensi sirkulasi antara 

uterus dan plasenta yang menyebabkan ketersediaan oksigen ke janin 

berkurang sehingga terjadi asfiksia neonatorum. 

 

5. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan KPD 

Hasil penelitian ini yang dituliskan dalam tabel berupa OR sebesar 

3,872 dengan CI 95% (1,364-10,989) tidak mencakup angka satu sehingga 

menunjukkan adanya kebermaknaan. Artinya ibu yang mengalami KPD 

>12 jam berisiko 3,872 kali untuk melahirkan bayi dengan asfiksia. Hal ini 

berarti KPD merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia neonatorum. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wiradharma dkk (2016) yang dilakukan di RSUP Sanglah, Denpasar, 

dengan menggunakan 76 sampel yang terdiri atas 38 sampel kasus dan 38 

sampel kontrol, didapatkan hasil bahwa KPD merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia neonatorum dengan besar p=0,002; OR=8,0; CI 95% 2,0-

30,4. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrapermana dkk 

(2021) di RSUD Negara tentang hubungan KPD dengan asfiksia 
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neonatorum, dengan total sampel sebanyak 220 orang didapatkan hasil 

15,4% pasien dengan KPD >24 jam dan 61,5% pasien dengan KPD >12-

24 jam melahirkan bayi dengan asfiksia neonatorum (p-value= <0,001) 

yang disimpulkan bahwa semakin tinggi durasi KPD maka semakin tinggi 

risiko terjadinya asfiksia neonatorum. 

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan keluarnya cairan melalui 

jalan lahir sebelum adanya proses persalinan. KPD dapat terjadi karena 

lemahnya selaput ketuban, adanya infeksi bakteri, maupun peningkatan 

tekanan distensi rahim (Setiawati, 2020). 50%-70% pasien KPD akan 

mengalami persalinan secara spontan kurang dari 48 jam, 33% dapat 

mengalami sindrom gawat napas, 32%-76% mengalami kompresi tali 

pusat, 13%-60% mengalami khorioamnionitis, 4%-12% mengalami 

abruption plasenta, dan 1%-2% kemungkinan mengalami kematian janin. 

Semakin lama KPD, semakin besar kemungkinan komplikasi yang dapat 

terjadi, sehingga meningkatkan risiko asfiksia (Wiradharma, 2016). 

Secara teori, KPD berpengaruh pada kehamilan juga persalinan, 

semakin lama jarak antara pecahnya selaput ketuban makin besar juga 

kemungkinan terjadi infeksi dalam rahim yang bisa meningkatkan 

morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Terjadinya KPD dapat 

menimbulkan berbagai komplikasi, KPD menyebabkan hubungan 

langsung antara dunia luar dan dalam rahim sehingga infeksi maternal 

mudah terjadi. KPD bisa menyebabkan terjadinya 3 hal, salah satunya 

adalah infeksi maternal. Infeksi normalnya menyebabkan terbentuknya sel 
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gram negatif, lalu berintegrasi dan menghasilkan suatu endotoksin, 

kemudian menyebabkan terjadinya vasospasmus yang kuat pada vena, 

akibatnya terjadi perembesan cairan dari intravaskular ke ruang 

ekstravaskular sehingga kurangnya volume darah yang beredar. Akibatnya 

aliran darah plasenta maternal berkurang, oksigen yang diterima janin pun 

berkurang sehingga terjadi hipoksia dan ketika dilahirkan bayi mengalami 

asfiksia (Bayih et al., 2020). 

 

6. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Metode Persalinan 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil analisis bivariat variabel 

metode persalinan p-value 0,380 > 0,05 yang menunjukkan tidak 

signifikan secara statik dan OR sebesar 0,616 CI 95% (0,258-1,468) 

mencakup angka satu sehingga dianggap tidak ada kebermaknaan dari 

hasil tersebut atau metode persalinan bukan merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widiani dkk (2016) di RSUP Sanglah dengan 172 sampel yang terdiri dari 

86 kasus dan 86 kontrol didapatkan jenis persalinan bukan faktor risiko 

dari asfiksia (p-value=0,627; OR 1,15 CI 95% 0,62-2,13). Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Kardana (2020) di RSUP Sanglah 

dengan total 70 sampel didapatkan hasil analisis multivariat OR 5.51 

(95%CI 1.24-24.48, p=0.025) yang artinya dalam penelitian ini, metode 
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persalinan dengan instrumen merupakan faktor risiko dari kejadian 

asfiksia neonatorum. 

Helen Varney (2008) dalam Fajarriyanti (2017) menjelaskan 

bahwa bayi yang lahir dengan ekstraksi vakum dan operasi sesar tidak 

mengalami reduksi cairan paru dan kompresi dada, sehingga mengalami 

paru-paru basah yang lebih persisten yang dan dapat menyebabkan 

transient tachypnea pada bayi baru lahir. Persalinan dengan operasi sesar 

akan menstimulasi pengeluaran hormon stres pada ibu sehingga terjadi 

pematangan paru-paru bayi yang diisi oleh cairan paru. Saat persalinan 

secara pervaginam maka akan terjadi peningkatan tekanan akibat kompresi 

dada ketika melewati jalan lahir, sehingga diperkirakan cairan paru 

terdorong sebanyak kurang lebih ¼ kapasitas residual fungsional. Oleh 

karena itu, pada bayi yang lahir dengn operasi sesar memiliki cairan paru 

lebih banyak dibandingkan dengan udara didalam paru selama 6 jam 

pertama setelah lahir (Fanny, 2015). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode persalinan dengan 

risiko tinggi bukan merupakan faktor risiko terjadinya asfiksia 

neonatorum. Menurut peneliti, setiap persalinan membawa risiko bagi ibu 

dan janin berupa kesakitan bahkan kematian, baik persalinan dengan 

instrumen maupun non instrumen. Jika ibu maupun janin berada dalam 

kondisi yang berisiko mengalami komplikasi dalam persalinan, maka 

untuk segera menyelamatkan keduanya, perlu segera dilakukan persalinan 

dengan tindakan yaitu persalinan dengan alat tertentu, seperti forsep, 
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ekstraksi vakum, ataupun operasi sesar. Selain itu dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nurdin dkk (2021) didapatkan hasil bahwa ibu yang 

melahirkan dengan KPD < 24 jam maka akan melahirkan secara spontan, 

79% wanita melahirkan spontan < 12 jam dan 90% < 24 jam. Hal ini bisa 

saja mempengaruhi hasil dari penelitian ini jika dikaitkan dengan variabel 

lain yaitu KPD yang juga diteliti dalam penelitian ini, dimana KPD > 12 

jam memberikan hasil yang signifikan. Sehingga ibu yang melahirkan 

dengan KPD > 12 jam namun masih < 24 jam maka maka kemungkinan 

90% akan melahirkan secara spontan. Oleh karena jumlah variabel metode 

persalinan dengan intrumen dalam sampel kasus hanya sedikit maka hal 

ini dapat mempengaruhi hasil analisis data. 

 

7. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan BBL 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada variabel BBL terhadap 

asfiksia didapatkan hasil OR sebesar 7,451 dengan CI 95% (2,913-19,057) 

tidak mencakup angka satu yang artinya ada kebermaknaan atau BBL 

risiko tinggi merupakan faktor risko kejadian asfiksia neonatorum. Hal ini 

menunjukkan bayi yang memiliki BBL risiko tinggi berisiko 7,451 kali 

lebih besar mengalami asfiksia neonatorum. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum, 

Murti & Prasetya (2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

BBLR terhadap kejadian asfiksia neonatorum secara signifikan. BBLR 

lebih berisiko mengalami asfiksia dibandingkan bayi dengan berat badan 
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normal (OR= 2.58; 95% CI= 3.80 to 46.15; p<0.001). Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Widiani dkk (2016) di RSUP Sanglah 

dengan 172 sampel yang terdiri dari 86 kasus dan 86 kontrol didapatkan 

dalam penelitian ini BBLR dijumpai meningkatkan risiko kejadian asfiksia 

neonatorum (AOR=3,85; 95%CI:1,61-9,18). 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan berat badan kurang dari 

2.500gram seringkali mengalami asfiksia, karena sulit untuk beradaptasi 

dari kondisi dalam rahim menuju luar rahim. Proses transisi yang sulit ini 

membuat berbagai gangguan di sistem pernapasan, antara lain: alveolus 

fungsional yang berkurang, kadar surfaktan yang tidak mencukupi, 

penyempitan lumen saluran napas, kolaps dan obstruksi saluran napas, 

kapiler paru-paru rawan rusak karena tidak matur, otot-otot pernapasan 

yang lemah yang menyebabkan timbulnya apnea, asfiksia, dan respiratory 

distress syndrome pada bayi BBLR (Lestari & Putri, 2019). Maryunani 

(2009) dalam Kusumaningrum, Murti & Prasetya (2019) menerangkan 

bahwa bayi yang dengan berat badan rendah kekurangan alveoli sehingga 

surfaktan yang dimiliki juga sedikit. Surfaktan berfungsi untuk 

menurunkan tekanan permukaan paru-paru dan membantu untuk 

menstabilkan dinding alveoli agar tidak terjadi kolaps di akhir pernafasan. 

Kadar surfaktan yang rendah dan perkembangan paru yang belum 

sempurna pada BBLR menyebabkan bayi sulit untuk bernafas sehingga 

berakibat terjadinya asfiksia neonatorum (Wiadnyana & dkk, 2018).  
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8. Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Berdasarkan Usia Gestasi 

Hasil penelitian menunjukkan ibu dengan usia gestasi berisiko 

tinggi 7,765 kali lebih berisiko melahirkan bayi dengan asfiksia. Hasil 

analisis menunjukkan p-value < 0,05; OR=7,765 CI 95% (2,770-21,765) 

tidak mencakup angka satu yang artinya ada hubungan bermakna antara 

usia gestasi terhadap kejadian asfiksia atau usia gestasi merupakan faktor 

risiko kejadian asfiksia neonatorum. 

Hasil yang sama juga didapatkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Tasew dkk (2018) bayi prematur memiliki risiko 2,2 kali lebih tinggi 

mengalami asfiksia dibandingkan bayi aterm [AOR = 2,20; 95% CI (1,02, 

4,76)]. Laporan hasil penelitian oleh Rochmaniah & Khofiyah (2021) di 

RSUD Kota Madiun dengan rasio 1:1 dan total sampel sebanyak 218 

didapatkan p-value <0,05 dari tabulasi silang sehingga dianggap terdapat 

hubungan antara bayi lahir prematur dengan kejadian asfiksia. 

Bayi prematur atau preterm yaitu bayi yang lahir saat usia gestasi 

diantara 28-36 minggu. Bayi dengan keadaan ini organ dan fungsi 

tubuhnya masih belum berfungsi dengan maksimal karena banyaknya 

jaringan tubuh yang belum terbentuk sehingga bayi prematur akan sulit 

untuk bertahan hidup karena sulit untuk bertahan hidup diluar rahim. 

Semakin muda usia gestasi maka fungsi dari organ tubuh bayi makin 

kurang sempurna dan prognosisnya juga akan semakin buruk. Belum 

maksimalnya fungsi dari sistem pernafasan bayi prematur maka dapat 

menyebabkan terjadinya asfiksia (Lestari & Putri, 2019). 
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Bayi prematur memiliki banyak tantangan agar dapat bertahan. 

Masalah-masalah tersebut timbul karena masih belum maturnya organ 

tubuh sehingga fungsinya belum sempurna. Bayi prematur memiliki 

imunitas yang belum bekerja dengan baik sehingga rentan terhadap 

masalah di sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, hipotermia, 

hipoglikemia, dan rentan terhadap infeksi. Prognosis dapat memburuk jika 

sebelumnya memang sudah ada masalah sedari dalam kandungan 

(Jalaluddin, 2018). Hal ini disebabkan karena bayi prematur lebih rentan 

mengalami iskemia akibat pembentukan sawar darah otak yang belum 

sempurna. Selain itu, bayi prematur menghadapi berbagai morbiditas 

sistem organ, khususnya paru-paru yang imatur yang menyebabkan 

timbulnya gagal napas (Tasew et al., 2018). 

 

9. Hasil Analisis Multivariat 

Berdasarkan hasil analisis multivariat menunjukkan hasil dari uji 

regresi logistik berganda yang dilakukan pada 6 variabel dependen yang 

memenuhi nilai p <0,25 yaitu usia ibu, preeklampsia, anemia, KPD, BBL, 

dan usia gestasi. Faktor risiko dengan nilai OR terbesar adalah BBL (p-

value=0,004; OR=8,397; CI 95% =1,944 – 36,261). 

BBL bayi yang paling mempengaruhi kejadian asfiksia 

neonatorum yaitu BBLR, hal ini disebabkan kadar surfaktan yang rendah 

dan perkembangan paru yang belum sempurna pada BBLR menyebabkan 
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bayi sulit untuk bernafas sehingga berakibat terjadinya asfiksia 

neonatorum. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik data yang tidak 

lengkap dalam berkas rekam medik sehingga masuk dalam kriteria 

ekslusi sampel dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.  

2. Jumlah sampel penelitian yang kurang mencukupi karena banyaknya 

variabel yang diteliti sehingga mempengaruhi kemaknaan hasil 

pengolahan data. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu analisis faktor risiko kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021, maka diperoleh 

kesimpulan antara lain : 

1. Usia ibu dengan usia risiko tinggi berisiko 1,857 kali lebih besar untuk 

melahirkan bayi dengan kejadian asfiksia neonatorum dibandingkan 

dengan usia ibu yang berisiko rendah namun risiko ini dianggap tidak 

bermakna terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji 

Makassar Tahun 2021. 

2. Ibu yang mengalami preeklampsia berisiko 2,179 kali melahirkan bayi 

dengan asfiksia namun risiko ini dianggap tidak bermakna terhadap 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 

2021. 

3. Ibu dengan paritas yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif dengan 

OR = 0,652 kali terhadap kejadian asfiksia neonatorum, dan risiko ini 

tidak bermakna terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang 

Baji Makassar Tahun 2021. 

4. Ibu yang mengalami anemia lebih berisiko 3,410 kali melahirkan bayi 

dengan keadaan asfiksia dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami 

anemia. Faktor ini dianggap bermakna secara statistik merupakan faktor 
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risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar 

Tahun 2021. 

5. Ibu yang mengalami KPD >12 jam berisiko 3,872 kali untuk melahirkan 

bayi dengan asfiksia. Faktor ini dianggap bermakna secara statistik dan 

merupakan faktor risiko kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang 

Baji Makassar Tahun 2021. 

6. Metode persalinan yang berisiko tinggi merupakan faktor protektif dengan 

OR = 0,616, faktor ini dianggap tidak ada kebermaknaan terhadap 

kejadian asfiksia di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021. 

7. BBL risiko tinggi berisiko 7,451 kali untuk mengalami asfiksia 

dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan BBL risiko rendah. Faktor 

ini dianggap bermakna secara statistik dan merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 

2021. 

8. Bayi dengan usia gestasi berisiko tinggi 7,765 kali lebih mengalami 

asfiksia dibandingkan dengan bayi dengan usia gestasi berisiko rendah. 

Faktor ini dianggap bermakna secara statistik dan merupakan faktor risiko 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 

2021. 

9. Faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian asfiksia 

neonatorum di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2021 yaitu variabel 

BBL. 
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B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain agar 

didapat gambaran yang lebih luas mengemai faktor-faktor risiko yang 

berpeluang mempengaruhi kejadian asfiksia sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh instansi kesehatan sebagai langkah untuk menurunkan kejadian 

asfiksia neonatorum. 

2. Bagi petugas kesehatan agar dapat memberikan edukasi secara rutin 

terutama kepada ibu hamil dan juga meningkatkan pelayanan terhadap 

ANC untuk mencegah risiko kejadian asfiksia. 

3. Bagi masyarakat agar khususnya ibu hamil yang berisiko agar mampu 

mengetahui faktor-faktor kejadian asfiksia sehingga tindakan pencegahan 

dini dapat dilakukan. 
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LAMPIRAN 
A. Lampiran I 
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B. Lampiran II 
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C. Lampiran III 
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D. Lampiran IV 
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E. Lampiran V 
Analisis Univariat 

usia ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 39 41.5 41.5 41.5 

risiko rendah 55 58.5 58.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

preeklampsia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 25 26.6 26.6 26.6 

risiko rendah 69 73.4 73.4 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 26 27.7 27.7 27.7 

risiko rendah 68 72.3 72.3 100.0 

Total 94 100.0 100.0  
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anemia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 30 31.9 31.9 31.9 

risiko rendah 64 68.1 68.1 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

KPD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 23 24.5 24.5 24.5 

risiko rendah 71 75.5 75.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

metode persalinan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 31 33.0 33.0 33.0 

risiko rendah 63 67.0 67.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  
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BBL 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 39 41.5 41.5 41.5 

risiko rendah 55 58.5 58.5 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

 

usia gestasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid risiko tinggi 31 33.0 33.0 33.0 

risiko rendah 63 67.0 67.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  

 

asfiksia nenonatorum 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid asfiksia 47 50.0 50.0 50.0 

tidak asfiksia 47 50.0 50.0 100.0 

Total 94 100.0 100.0  
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Analisis Bivariat 

usia ibu * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

usia ibu risiko tinggi Count 23 16 39 

Expected Count 19.5 19.5 39.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

48.9% 34.0% 41.5% 

risiko rendah Count 24 31 55 

Expected Count 27.5 27.5 55.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

51.1% 66.0% 58.5% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.147a 1 .143   

Continuity Correctionb 1.578 1 .209   

Likelihood Ratio 2.157 1 .142   
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Fisher's Exact Test    .209 .104 

Linear-by-Linear Association 2.124 1 .145   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for usia ibu (risiko 

tinggi / risiko rendah) 

1.857 .809 4.264 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

1.351 .907 2.013 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

.728 .468 1.133 

N of Valid Cases 94   
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preeklampsia * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

preeklampsia risiko tinggi Count 16 9 25 

Expected Count 12.5 12.5 25.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

34.0% 19.1% 26.6% 

risiko rendah Count 31 38 69 

Expected Count 34.5 34.5 69.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

66.0% 80.9% 73.4% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.670a 1 .102   

Continuity Correctionb 1.962 1 .161   

Likelihood Ratio 2.698 1 .100   

Fisher's Exact Test    .161 .080 
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Linear-by-Linear Association 2.642 1 .104   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for preeklampsia 

(risiko tinggi / risiko rendah) 

2.179 .848 5.603 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

1.425 .961 2.111 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

.654 .372 1.149 

N of Valid Cases 94   
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paritas * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

paritas risiko tinggi Count 11 15 26 

Expected Count 13.0 13.0 26.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

23.4% 31.9% 27.7% 

risiko rendah Count 36 32 68 

Expected Count 34.0 34.0 68.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

76.6% 68.1% 72.3% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .851a 1 .356   

Continuity Correctionb .479 1 .489   

Likelihood Ratio .853 1 .356   

Fisher's Exact Test    .490 .245 
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Linear-by-Linear Association .842 1 .359   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for paritas (risiko 

tinggi / risiko rendah) 

.652 .262 1.623 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

.799 .484 1.320 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

1.226 .810 1.856 

N of Valid Cases 94   
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anemia * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

anemia risiko tinggi Count 21 9 30 

Expected Count 15.0 15.0 30.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

44.7% 19.1% 31.9% 

risiko rendah Count 26 38 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

55.3% 80.9% 68.1% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.050a 1 .008   

Continuity Correctionb 5.924 1 .015   

Likelihood Ratio 7.200 1 .007   

Fisher's Exact Test    .014 .007 
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Linear-by-Linear Association 6.975 1 .008   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for anemia (risiko 

tinggi / risiko rendah) 

3.410 1.350 8.614 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

1.723 1.181 2.514 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

.505 .282 .905 

N of Valid Cases 94   
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KPD * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

KPD risiko tinggi Count 17 6 23 

Expected Count 11.5 11.5 23.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

36.2% 12.8% 24.5% 

risiko rendah Count 30 41 71 

Expected Count 35.5 35.5 71.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

63.8% 87.2% 75.5% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.965a 1 .008   

Continuity Correctionb 5.756 1 .016   

Likelihood Ratio 7.194 1 .007   
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Fisher's Exact Test    .015 .008 

Linear-by-Linear Association 6.891 1 .009   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for KPD (risiko 

tinggi / risiko rendah) 

3.872 1.364 10.989 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

1.749 1.215 2.519 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

.452 .221 .924 

N of Valid Cases 94   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

110 

metode persalinan * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

metode persalinan risiko tinggi Count 13 18 31 

Expected Count 15.5 15.5 31.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

27.7% 38.3% 33.0% 

risiko rendah Count 34 29 63 

Expected Count 31.5 31.5 63.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

72.3% 61.7% 67.0% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.203a 1 .273   

Continuity Correctionb .770 1 .380   

Likelihood Ratio 1.207 1 .272   

Fisher's Exact Test    .380 .190 
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Linear-by-Linear Association 1.190 1 .275   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for metode 

persalinan (risiko tinggi / 

risiko rendah) 

.616 .258 1.468 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

.777 .484 1.247 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

1.261 .845 1.884 

N of Valid Cases 94   
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BBL * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

BBL risiko tinggi Count 30 9 39 

Expected Count 19.5 19.5 39.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

63.8% 19.1% 41.5% 

risiko rendah Count 17 38 55 

Expected Count 27.5 27.5 55.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

36.2% 80.9% 58.5% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.326a 1 .000   

Continuity Correctionb 17.529 1 .000   

Likelihood Ratio 20.155 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
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Linear-by-Linear Association 19.120 1 .000   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for BBL (risiko 

tinggi / risiko rendah) 

7.451 2.913 19.057 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

2.489 1.617 3.829 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

.334 .183 .608 

N of Valid Cases 94   
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usia gestasi * asfiksia nenonatorum 

Crosstab 

 

asfiksia nenonatorum 

Total asfiksia tidak asfiksia 

usia gestasi risiko tinggi Count 25 6 31 

Expected Count 15.5 15.5 31.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

53.2% 12.8% 33.0% 

risiko rendah Count 22 41 63 

Expected Count 31.5 31.5 63.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

46.8% 87.2% 67.0% 

Total Count 47 47 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within asfiksia 

nenonatorum 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 17.375a 1 .000   

Continuity Correctionb 15.594 1 .000   

Likelihood Ratio 18.333 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
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Linear-by-Linear Association 17.190 1 .000   

N of Valid Cases 94     

 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for usia gestasi 

(risiko tinggi / risiko rendah) 

7.765 2.770 21.765 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = asfiksia 

2.309 1.581 3.372 

For cohort asfiksia 

nenonatorum = tidak asfiksia 

.297 .142 .624 

N of Valid Cases 94   

 

Analisis Multivariat 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a usia ibu .471 .545 .748 1 .387 1.602 

preeklampsia .465 .604 .593 1 .441 1.592 

anemia 1.736 .621 7.805 1 .005 5.676 

KPD .859 .677 1.607 1 .205 2.361 
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BBL 2.128 .746 8.127 1 .004 8.397 

usia gestasi .468 .801 .341 1 .559 1.597 

Constant -10.190 2.363 18.602 1 .000 .000 

 

Variables in the Equation 

 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a usia ibu .551 4.662 

preeklampsia .487 5.206 

anemia 1.679 19.190 

KPD .626 8.906 

BBL 1.944 36.261 

usia gestasi .332 7.683 

Constant   
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F. Lampiran VI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

118 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Penulis 

1. Nama    : Shanun Shari Sakunti 

2. NIM    : 70600118018 

3. Jurusan   : Pendidikan Dokter 

4. Tempat/Tanggal Lahir : Batu Kajang/ 06 Juni 2000 

5. Jenis Kelamin   : Perempuan 

6. Agama   : Islam 

7. Alamat   : Komp. Griya Telkom B14 

8. Orang Tua   : 

a. Ayah   : Sabri 

b. Ibu   : Nurwana 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD    : SDN 001 Kuaro 

2. SMP    : SMP Plus Melati Samarinda 

3. SMA    : SMAN 2 Soppeng 


