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ABSTRAK 

Nama     : Sri Rahayu 

NIM    : 70600116040 

Judul    : Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Antropometri Dan 

Apgar Score Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin 

Chalid  Kota Makassar 

Anemia merupakan salah satu masalah pada ibu hamil dimana dapat 

mempengaruhi antropometri bayi baru lahir yang meliputi berat badan, panjang 

badan dan lingkar kepala serta apgar score bayi baru lahir. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara anemia ibu hamil terhadap 

antropometri dan apgar score bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin 

Chalid Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling.  Jumlah sampel sebanyak 269 yang 

melakukan persalinan di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar. Data penelitian 

bersumber dari data sekunder yaitu identitas pasien, anemia ibu hamil, 

antropometri bayi yang meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan 

apgar score diukur segera setelah lahir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

anemia ibu hamil berhubungan bermakna dengan berat badan bayi baru lahir 

(p=0,004), panjang badan bayi baru lahir (p = 0,015), lingkar kepala bayi baru 

lahir (p = 0,023), dan apgar score bayi baru lahir (p = 0,047). Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa status anemia ibu hamil memiliki hubungan dengan 

antropometri bayi baru lahir pada parameter panjang badan, lingkar kepala, dan 

lingkar dada serta apgar score bayi baru lahir. 

Kata kunci: Anemia ibu hamil, antropometri, apgar score 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anemia didefinisikan sebagai menurunnya jumlah massa eritrosit (red cell 

mass) yang mengakibatkan gagalnya fungsi eritrosit untuk membawa oksigen 

yang cukup ke jaringan perifer (penurunan oxygen carrying capacity) (Setiati, 

2014). Pada akhir trimester kedua hingga awal trimester ketiga kehamilan, 

mengalami  peningkatan volume darah hingga 50%, sedangkan peningkatan dari 

massa eritrosit  mencapai 33%.  Keadaan ini mengakibatkan terjadinya hemodilusi 

fisiologis yang berakibat pada  penurunan kadar hemoglobin serta hematokrit. 

(DeCherney, 2007). Menurut World Health Organization (WHO), anemia pada 

ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya 

<11gr/dl, sedangkan berdasarkan sumber dari Departemen Kesehatan RI, anemia 

pada ibu hamil ialah kondisi ibu dengan kadar Hb <11gr/dl pada trimester I dan 

III serta <10.5gr/dl pada trimester II kehamilannya (Depkes RI, 2003). 

Menurut World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 1,62 

milyar penduduk di dunia menderita anemia dimana 56,4 juta dari penduduk 

tersebut adalah perempuan hamil. WHO menaksirkan sekitar 18,1 juta  

perempuan hamil  di Asia Tenggara mengalami anemia. Dimana Asia Tenggara 

mempunyai prevalensi yang tertinggi dibanding negara lain (WHO, 2008). 

Anemia yang terjadi saat kehamilan merupakan salah satu masalah besar 

yang banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dimana angka 

kejadian diperkirakan sebanyak 40% dari jumlah populasi.  Menurut WHO pada 

tahun 2012 sekitar 500 juta perempuan usia reproduksi mengalami anemia. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 di Indonesia, 
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prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 37,1% yang mempunyai 

kadar hemoglobin dibawah 11,0 g/dL, serta perbandingan prevalensi antara daerah 

perkotaan sebanyak 36,4% dan pedesaan sebanyak 37,8%. Sementara prevalensi 

anemia pada kehamilan di Solok dilaporkan sebesar 49,35 % (Riskesdas, 2013). 

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dari 

23.839 ibu hamil yang di periksa kadar hemoglobinnya, terdapat ibu hamil dengan 

kadar hemoglobin 8-11 mg/dl terdapat 23.478 orang (98,49 %) dan ibu hamil 

dengan kadar hemoglobin < 8 mg/dl terdapat 361 orang (1,15%) (Data 

Binkesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). Dan dari data RS 

Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar tahun 2017 sebanyak 731 persalinan secara 

pervaginam masih didominasi dengan kejadian anemia pada kehamilan sekitar 19 

pasien setiap bulannya yang diketahui pada saat melakukan ANC dan saat 

persalinan dimana biasanya RS Dr. Tadjuddin Chalid ini menerima pasien rujukan 

dari puskesmas sekitar. 

Ada tiga penyebab kematian maternal secara langsung yaitu perdarahan 

sebanyak 32%, hipertensi sebanyak 25%, serta infeksi sebanyak 5%. Adapun 

salah satu penyebab tidak langsung kematian pada ibu hamil adalah anemia. 

Anemia menyumbang resiko kematian pada ibu hamil selama masa kehamilannya 

maupun setelah persalinan dengan melihat faktor resiko yang lain (BKKBN, 

2014).  

Untuk melihat upaya keberhasilan akan  kesehatan ibu, dapat ditinjau dari 

indikator Angka Kematian Ibu (AKI). Dimana, AKI merupakan jumlah kematian 

ibu selama masa kehamilan, persalinan serta nifas dalam atau dalam hal 

pengelolaannya namun bukan karena penyebab lain contohnya kecelakaan, dan 

lain sebagaianya pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Menurut Kemenkes RI 

tahun 2014 memperkirakan AKI di Indonesia sendiri berjumlah 359 per 100.000 
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kelahiran hidup. Dimana, jika dilihat dari target Milenium Develpomen Goals 

(MDG‟s) pada tahun 2015 sebanyak 102 per 100.000 kelahiran hidup, angka 

tersebut masih terbilang jauh dari target yang diperkirakan (Kemenkes RI, 2015).  

Di Makassar, tercatat AKI selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015 

(5 dari 25.181), tahun 2014 (5 dari 24.590) dan tahun 2013 (4 dari 24.576). 

Penyebab AKI di Makassar dikarenakan perdarahan selain hipertensi dan infeksi. 

Dimana anemia pada masa kehamilan menyumbang angka kematian yang cukup 

besar akibat perdarahan (Dinkes Makassar, 2016). 

Perempuan hamil yang mengalami anemia akan memiliki risiko 

morbiditas serta mortalitas, terutama pada meningkatnya anemia pada kehamilan 

yang menyebabkan tingginya AKI jika terjadi pada hemoragi post partum, dan 

akan berdampak pada janin seperti risiko kelahiran prematur, berat badan lahir, 

serta nilai apgar juga akan rendah rendah (Sarwono, 2010). 

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma‟idah/5: 88 : 

َِ هُؤْهٌِوُىَ  َ الَّزًِ أًَْتنُْ بِ ُ حَلََلًا طََبِّاا ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ ا سَصَقكَُنُ اللََّّ  وَكُلوُا هِوَّ

 
Terjemahannya :“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 
kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada 
Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. 
 

Berdasarkan Surah Al-Ma‟idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah SWT 

telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yakni yang bukan 

haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang 

telah Allah rezekikan kepada kepada kita. Dan kata halal disini menurut tafsir al-

misbah dijelaskan bahwa terdiri dari empat, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan 

makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-

masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan 

tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. 
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Ada makanan halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. 

Yang diperintahkan adalah halal lagi baik.(Shihab, 2016) 

Khususnya untuk ibu hamil, asupan makanan sangatlah penting 

diperhatikan guna untuk mensuplai asupan ke janin nya agar janin dapat 

berkembang dengan baik karena dalam keadaan hamil, ibu mengalami banyak 

perubahan dalam tubuhnya, sehingga harus selalu menjaga kondisi tubuhnya 

dengan cara mengonsumsi makanan  yang memiliki kadar gizi yang cukup dan 

seimbang. Kekurangan asupan nutrisi pada masa kehamilan akan mempengaruhi 

proses perkembangan janin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-

Mu‟minun/23: 14 : 
 

ا فكََسَوًْاَ  ثنَُّ  خَلقٌَْاَ الٌُّطْفتََ عَلقَتَا فخََلقٌَْاَ الْعلَقَتََ هُضْغتَا فخََلقٌَْاَ الْوُضْغتََ عِظَاها
ُ أحَْسَيُ الْخَالِقَِيَ  ًْشَأًْاٍَُ خَلْقاا آخَشَ ۚ فتَبَاَسَكَ اللََّّ َ ا ثنَُّ أ  الْعِظَامَ لحَْوا

Terjemahannya :“ Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang 
melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang 
itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya 
makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling 
baik”. 

Berdasarkan penjelasan Surah Al-Mu‟minun ayat 14 bahwa Allah SWT 

menciptakan manusia melaui proses yang sempurna. Oleh karena itu ibu hamil 

harus menjaga kehamilannya karena anak merupakan suatu nikmat dan anugerah 

yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dengan ibu melakukan ANC secara rutin, 

ibu hamil dapat mengetahui perkembangan janinnya dan komplikasi yang bisa 

terjadi pada kehamilannya, ini merupakan salah satu cara untuk menjaga 

kehamilan. Namun, jika ibu hamil tidak menjaga perkembangan janinnya dan 

disertai kurang mengonsumsi asupan gizi atau nutrisi dapat menimbulkan gejala-

gejala anemia yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan juga pada janin yang 

dikandung. 

Anemia akan menimbulkan dampak pada  ibu hamil serta janin yang 

dikandung dimana dapat mengalami abortus, terhambatnya janin selama 



5 
 

 

kehamilan, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Ketuban Pecah Dini (KPD), cepat 

terjadi infeksi dekompensasi kordis (Hb < 6 gr%), hiperemesis gravidarum, 

prematur, mola hidatidosa, perdarahan antepartum, terjadi kematian intrauteri, 

terjadi cacat bawaan sampai terjadi kematian perinatal (Mandang, 2016). 

Berdasarkan tingginya mortalitas dan morbiditas yang disebabkan oleh 

anemia mendorong peneliti untuk mengetahui dan melakukan penelitian lebih 

jauh mengenai hubungan anemia pada kehamilan terhadap antropometri dan 

apgar score bayi baru lahir. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara 

anemia dalam kehamilan terhadap antropometri dan apgar score bayi baru lahir di 

Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan antropometri dan 

apgar score bayi baru lahir. 

2. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan antropometri 

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

1. Definisi Operasional 

a. Anemia dalam kehamilan 

Definisi  : Kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester III  

kehamilannya     yaitu <11 gr/dL, sesuai yang tercatat pada 

rekam medis pasien. 

Hasil ukur : Anmeia : < 11 gr/dL 

  Tidak anemia : ≥ 11 gr/dL (WHO, 2008) 

b. Antropometri Bayi Baru Lahir 

1) Berat Badan 

Definisi  : Berat badan bayi yang baru lahir diukur segera setelah 

persalinan menggunakan timbangan bayi dalam satuan 

gramsesuai yang tercatat pada rekam medis pasien. 

Hasil ukur : BBLR   : < 2500 gram 

  Normal   : 2500 – 4000 gram  

  Makrosomia : >4000 gram (Gomella, 2013) 

2) Panjang Badan 

Definisi   : Panjang badan bayi yang baru lahir diukur segera 

setelah persalinan menggunakan infantometer dalam 

satuan sentimeter (cm) sesuai yang tercatat pada rekam 

medis pasien. 

Hasil ukur : Normal : 48-52 cm 

    Tidak normal : < 48 cm (Gomella, 2013) 
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3) Lingkar Kepala 

Definisi   : Ukuran kepala bayi yang baru lahir diukur segera 

setelah persalinan menggunakan pita ukur dalam 

satuan sentimeter (cm) sesuai yang tercatat pada rekam 

medis pasien. 

Hasil ukur   :   Normal :  32-37 cm 

Tidak normal : < 32 cm (Gomella, 2013) 

c. Apgar Score 

Definisi  : Pengukuran keadaan klinis bayi yang baru lahir setelah 

persalinan meliputi penilaian frekuensi jantung, usaha nafas, 

tonus otot, refleks terhadap rangsangan dan warna kulit bayi 

yang diukur pada menit pertama setelah kelahiran sesuai 

yang tercatat pada rekam medis pasien. 

Hasil ukur : Skor 7-10 : Normal 

    Skor 4-6 : Asfiksia sedang 

   Skor 0-3 : Asfiksia berat (IDAI, 2009) 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan pengujian hipotesis (hypothesis testing 

study).  Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan sifat dan hubungan 

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

penelitian ini akan menganalisa hubungan antara anemia dalam kehamilan 

pada ibu  hamil terhadap antropometri dan apgar score bayi baru lahir di 

Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar tahun 2018. 
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E. Kajian Pustaka 

a. Anggi Setiawan, dkk. 2013. “Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil 

Trimester III Dengan Berat Bayi Lahir di Kota Pariaman. Hasil penelitian: 

ditemukan rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil trimester III adalah 11,16 

(SD 0,82) gr/dl dan ditemukan ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 

31,25%. Rata-rata berat bayi lahir pada penelitian adalah 3.103 (SD 405) 

gram dan ditemukan bayi yang mempunyai berat lahir rendah sebesar 3,1%. 

Pada penelitian sekarang selain berfokus pada berat badan bayi juga 

berfokus pada apgar score bayi baru lahir terhadap anemia dalam 

kehamilan”. 

b. Neila Fawza Putri Sibarani, 2014. “Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil 

dengan Nilai Apgar Bayi Baru Lahir di RSU Artha Medica Binjai Tahun 

2013. Hasil penelitian ini didapat rata-rata kadar Hb ibu hamil 10,2 g/dL. 

Ibu dengan kadar Hb normal 28,7%, anemia ringan 36%, anemia sedang 

34,8%, dan anemia berat 0,4%. Sebanyak  77,3% bayi lahir dengan nilai 

apgar normal dan 22,7% bayi lahir dengan asfiksia sedang. Hasil uji korelasi 

pearson terhadap hubungan kadar hemoglobin ibu dengan nilai apgar bayi 

baru lahir menunjukkan r = +0,102 dan nilai p > 0,05(p = 0,112). Pada 

penelitian sekarang juga meneliti mengenai antropometri bayi baru lahir 

yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala.” 

c. Denna Rahinda Yulia Fanni. 2017. “Hubungan Usia Gestasi dan Kadar 

Hemoglobin Trimester 3 Kehamilan dengan Berat Lahir Bayi. Variabel usia 

gestasi dan kadar hemoglobin trimester 3 kehamilan memiliki hubungan 

dengan berat lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya. 

Usia gestasi yang tergolong tidak berisiko untuk melahirkan bayi BBLR 

adalah usia gestasi >38 minggu sedangkan kadar hemoglobin trimester 3 
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kehamilan yang tergolong tidak berisiko untuk melahirkan bayi BBLR 

adalah < 11g/dl. Pada penelitian sekarang meneliti tentang panjang badan, 

lingkar kepala dan apgar score bayi baru lahir.” 

 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara anemia dalam kehamilan pada ibu  hamil terhadap 

antropometri dan apgar score bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. 

Tadjuddin Chalid Kota Makassar selama tahun 2018. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui karakteristik anemia pada ibu hamil ditinjau dari 

kadar hemoglobin. 

2) Mengetahui karakteristik antropometri bayi baru lahir ditinjau dari 

berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. 

3) Mengetahui katakteristik apgar score bayi baru lahir ditinjau dari 

penilaian pada saat bayi baru lahir (pada 1 menit setelah bayi lahir 

). 

4) Membuktikan adanya hubungan antara anemia pada ibu hamil 

terhadap antropometri bayi baru lahir. 

5) Membuktikan hubungan antara anemia pada ibu hamil terhadap 

apgar score bayi baru lahir. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah ntuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang 

telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan anemia dalam 

kehamilan pada ibu  hamil terhadap antropometri dan apgar score bayi 

baru lahir. 

b. Bagi pengetahuan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi ataupun bahan 

untuk pengetahuan serta acuan untuk penelitian-penelitian di bidang 

kesehatan ibu dan anak. 

c. Bagi instansi 

Sebagai bahan informasi bagi Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota 

Makassar dan instansi terkait lainnya dalam pelayanan kesehatan 

terhadap ibu dan anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Anemia pada Ibu Hamil 

1. Pengertian Anemia 

Menurut World Health Organization (WHO), anemia pada ibu hamil 

adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya <11gr/dl, 

sedangkan berdasarkan sumber dari Departemen Kesehatan RI, anemia pada 

ibu hamil ialah kondisi ibu dengan kadar Hb <11gr/dl pada trimester I dan III 

serta <10.5gr/dl pada trimester II kehamilannya (Depkes RI, 2003). 

Anemia secara fungsional didefinisikan sebagai penurunan jumlah 

massa eritrosit (red cell mass) sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk 

membawa oksigen dalam jumlah yang cukup ke jaringan perifer (penurunan 

oxygen carrying capacity) (Setiati, 2014). Turunnya kadar Hb pada masa 

kehamilan disebabkan karena ekspansi volume plasma yang reltif lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan volume sel darah merah. Disproporsi antara 

kecepatan penambahan plasma dan eritrosit ke dalam sirkulasi ibu paling besar 

selama trimester kedua. Menjelang akhir kehamilan, ekspansi plasma pada 

hakikatnya berhenti, sementara massa hemoglobin terus bertambah 

(Cuningham, 2017). 

2. Etiologi Anemia 

Adapun penyebab anemia antara lain: 

a. Eritrosit yang dibentuk oleh sumsum tulang terganggu 

b. Terjadinya perdarahan 

c. Eritrosit dihancurkan sebelum waktunya didalam tubuh (hemolisis) 

(Setiati, 2014). 



 

 

Adapun etiologi anemia yang sering dijumpai dalam kehamilan yaitu 

pada tabel berikut : (Cuningham, 2017) 

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat penyebab 

terjadinya anemia pada ibu hamil ialah kekurangan gizi, yaitu defisiensi zat 

besi. Adapun beberapa faktor penyebab anemia pada ibu hamil ialah : 

a. Banyaknya kehilangan darah akibat perdarahan, haid yang berlebihan 

serta gangguan pencernaan 

b. Rusaknya sel darah merah akibat penyakit kronis 

c. Turunnya produksi dari eritrosit akibat konsumsi zat gizi yang kurang  

utamanya vitamin B12, vitamin C, zat besi, protein, asam folat sertazat 

gizi lainnya yang penting untuk pembentukan eritrosit (Saifuddin, 

2010). 

 

  



 

 

3. Gejala Anemia 

Sindrom anemia (anemic syndrome) merupakan nama lain dari gejala 

umum anemia. Turunnya kadar hemoglobin dan iskemia organ target men 

gakibatkan tubuh berkompensasi sehingga menimbulkan anemia. Terjadinya 

penurunan kadar Hemoglobin (Hb <7gr/dL) akan memunculkan manifestasi 

klinis ini berupa sindrom anemia yang terdiri dari kaki dingin, lesu, pucat, 

lemah, dispepsia, tinnitus, sesak napas, mata terasa berkunang-kunang serta 

lelah. Pucat pada mukosa, jaringan dibawah kuku, konjungtiva, dan telapak 

tangan dapat ditemukan pada pemeriksaan. Penyakit diluar anemia bisa 

menyebabkan sindrom anemia, oleh karena itu sindrom anemia tidak bersidat 

spesifik dan juga hanya akan timbul ketika Hb<7gr/dL sehingga tidak sensitif 

(Setiati, 2014). 

Adapun jenis anemia dan gejalanya adalah sebagai berikut : 

a. Anemia akibat kekurangan zat besi (defisiensi Fe) : sulit menelan, 

papil lidah mengecil dan stomatittis angularis. 

b. Anemia akibat kekurangan asam folat (defisiensi B9) : buffy tongue 

(lidah berwarna merah). 

c. Anemia hemolitik : pembesaran hepar dan limpa serta icterus. 

d. Anemia aplastik : tanda infeksi serta perdarahan dibawah mukosa atau 

kulit (Bakta, 2016). 

Gejala klinis yang muncul biasanya perlahan-lahan. Gejala seperti 

kebas atau dingin pada tangan serta kaki, bibir pucat, lelah, takikardi, pusing 

atau sakit kepala, lemas, gangguan sistem neuromuskuler, nafsu makan 

menurun atau hilang (anoreksia), pembesaran kelenjar limpa, dan daya 

konsentrasi menurun akan muncul ketika anemia bertambah berat (Bakta, 

2016). 



 

 

4. Klasifikasi Anemia 

Klasifikasi anemia menurut morfologi, dibagi menjadi tiga kelompok 

besar. Klasfikasi berdasarkan morfologi ini dilihat berdasarkan ukuran dan 

warna sel darah merah. Klasifikasi anemia tersebut, antara lain adalah : 

a. Anemia normositik normokrom. 

Anemia jenis ini memiliki ukuran dan bentuk sel-sel darah merah 

normal serta mengandung hemoglobin dalam jumlah yang normal tetapi 

individu menderita anemia tetapi jumah retikulosit bisa menurun, normal 

maupun meningkat. Etiologinya ialah gangguan endokrin, infeksi, 

hemolisis, perdarahan, kegagalan sumsum tulang, serta gangguan ginjal.  

b. Anemia markositik normokrom. 

Jenis anemia ini memiliki ukuran eritrosit yang lebih besar 

daripada sel eritrosit yang normal. Akan tetapi, disebut normokrom 

dikarenakan memiliki  hemoglobin yang konsentrasinya normal. Ini 

disebabkan oleh terganggunya atau terhentinya asam nukleat DNA yang 

disintesis sebagaimana yang terdapat pada kekurangan B9 (asam folat) 

serta B12.  

c. Anemia mikrositik hipokrom 

Pada anemia jenis ini, mengandung jumlah Hb yang kurang dari 

normal atau biasa disebut hipokrom. Keadaan insufisiensi sintesis 

hemoglobin biasanya terjadi pada talasemia, keadaan sideroblastik, 

perdarahan kronik, dan kekurangan zat besi (Sohimah. 2006). 

  



 

 

5. Patofisiologi terjadinya Anemia 

Dalam tubuh orang dewasa terdapat kandungan besi 3 hingga 5 gr, 

dimana 2/3 kandungan besi tersebut ada pada Hb yang akan dilepaskan ketika 

proses apoptosis dari sel lalu dibawa ke sumsum tulang untuk melakukan 

proses eritropoiesis. Ketika besi yang beredar kurang, maka besi akan diserap 

lebih banyak lagi. Fe yang diproses akan diubah besi keto pada lambung serta 

duodenum dan diserap pada duodenum serta jejenum bagian proksimal, lalu Fe 

akan diangkut  menuju sumsum tulang untuk disintesis Hb ke jaringan. Hb 

dibentuk di sumsum tulang lalu mengalami pematangan, namun ketika besi 

mengalami penurunan maka akan dibentuk sel darah merah yang akan 

mengakibatkan kadar Hb turun dan menyebabkan proses transpor nutrisi serta 

oksigen ke jaringan akan berkurang sehingga proses metabolisme akan 

mengalami penurunan (Price, 2006). 

Gejala dasar pada anemia dapat karena dua hal yaitu anoksia pada 

organ target dan adanya mekanisme kompensasi dari tubuh ketika terjadi 

anemia. Gabungan etiologi dapat menyebabkan timbulnya gejala sindrom 

anemia. Gejala anemia biasanya timbul pada keadaan adanya kelainan pada 

jantung, sesorang dengan umur yang sudah tua, turunnya kecepatan kadar Hb, 

serta penurunan berat dari Hb (Bakta, 2016). 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa penyebab utama terjadinya 

anemia pada ibu hamil ialah kekurangan gizi, yakni defisiensi zat besi. Selain 

itu, faktor lain yang dapat berperan dalam terjadinya anemia dalam ibu hamil 

adalah perdarahan dan juga penyakit kronis. Secara umum, faktor penyebab 

anemia pada ibu hamil adalah : 

a. Banyaknya kehilangan darah akibat perdarahan, haid yang berlebihan 

serta gangguan pencernaan. 



 

 

b. Rusaknya sel darah merah akibat penyakit-penyakit kronis. 

c. Turunnya produksi eritrosit karena kurangnya konsumsi makanan 

mengandung asam folat, vitamin C, vitamin B12, dan zat besi serta 

gizi lainnya.  

Kebutuhan zat besi ibu pada hamil berkisar 800 mg, dimana 300 mg 

untuk janin dan 500 mg untuk regenerasi eritrosi ibu itu sendiri. Dapat dirata-

ratakan bahwa kebutuhan tambahan zat besi ibu dalam sehari berkisar 2-3 mg 

besi/hari (Reece, 2007). 

6. Diagnosis 

Dianjurkan pada ibu hamil mengukur serum feritin sekali ketika awal 

dari kehamilannya. Tak lupa juga kadar hemoglobin diukur ketika tiap 

memasuki awal trimester. Selain itu, konsentrasi Hb selama persalinan juga 

sangat diperlukan karena dapat timbul masalah pada janin hingga kematian. 

Jika serum feritin rendah (<30 μg / L), tetapi Hb normal  dapat di diagnosis 

sebagai  defisiensi besi; namun, jika serum feritin rendah (<30 μg / L) dan Hb 

juga rendah diagnosis merupakan  anemia defisiensi besi. Ketika Hb rendah, 

tetapi serum feritinin adalah normal (≥30 μg / L) tambahan tes, seperti saturasi 

transferrin, besi serum, kapasitas pengikatan besi total, dan protein C-reaktif 

(CRP), diperlukan untuk diagnosis. Ketika serum feritin normal (≥30 μg / L), 

tetapi volume sel rata-rata (MCV) rendah (<70 fL) jika tidak ada peradangan, 

diagnosis mungkin talasemia dan diperlukan investigasi lebih lanjut 

(Olus,2015). 

7. Efek Anemia pada Kehamilan 

Anemia yang terjadi pada kehamilan dapat menyebabkan resiko 

terjadinya perdarahan, baik sebelum partus maupun post partum, resiko berat 

badan lahir rendah pada bayi, dan yang paling parah dapat mengkakibatkan 



 

 

kematian jika anemia dalam tipe yang berat. Ini diakibatkan oleh berkurangnya 

suplai eritrosit yang mengangkut oksigen dan nutrisi lainnya menuju ke 

plasenta dan dapat berpengaruh terhadap fungsi dari palsenta janin nantinya 

(Labir, 2013). 

B. Tinjauan Umum Antropometri  

1. Pengertian Antropometri 

Antropometri berasal dari kata anthropos dan metros. Anthoropos 

artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran 

tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum sekali (Supariasa, dkk, 2012).  

Pada bayi baru lahir, antropometri memiliki kelebihan karena mudah 

dilakukan dan nyaman digunakan pengukuran samping tempat tidur. Namun, 

pada kelompok umur ini, antropometri terkenal karena sifatnya ketidaktelitian 

di tangan yang tidak terlatih dan untuk variasi antar pengamat. 

Pengukuran langsung seperti berat badan, panjang, dan lingkar tubuh 

adalah pengukuran yang paling umum digunakan untuk penilaian gizi dalam 

praktik klinis dan studi lapangan.  Beberapa indeks dan persamaan yang 

berasal dari pengukuran langsung telah diusulkan dan digunakan dalam bayi 

baru lahir untuk meningkatkan akurasi antropometri. (Pereira-Da-Silva, 

2012). 

Adapun ciri-ciri bayi normal, yaitu : 

1) Berat badan 2500-4000 gram. 

2) Panjang badan lahir 48-52 cm. 

3) Lingkar dada 30-38 cm. 

4) Lingkar kepala 33-35 cm. 

5) Bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180×/menit, 

kemudian menurun sampai 120-140×/menit.  



 

 

6) Pernafasan pada menit-menit pertama kira-kira 80x/menit, kemudian 

menurun setelah tenang kira-kira 40×menit.  

7) Kulit kemerah- merahan dan licin karena jaringan subkutan yang 

cukup terbentuk dan diliputi vernix caseosa, kuku Panjang. 

8) Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah 

sempurna. 

9) Genitalia : labia mayora sudah menutupi labia minora (pada 

perempuan), testis sudah turun (pada laki-laki). 

10) Refleks isap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. 

11) Refleks moro sudah baik: bayi bila dikagetkan akan memperlihatkan 

gerakan seperti memeluk. 

12) Refleks grasping sudah baik: apabila diletakkan suatu benda diatas 

telapak tangan, bayi akan menggengam / adanya gerakan refleks.  

13) Refleks rooting/mencari puting susu dengan rangsangan tektil pada 

pipi dan daerah mulut Sudah terbentuk dengan baik.  

14) Eliminasi baik: urine dan mekonium akan keluar dalam 24 jam 

pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan. (Gomella, 2013) 

a. Berat Badan 

Karena pengukuran berat badan sederhana dan dapat diandalkan, 

telah menjadi parameter terisolasi yang paling banyak digunakan untuk 

memantau pertumbuhan dan status gizi pada neonatus dalam praktik 

klinis. Telah dilaporkan bahwa berat badan adalah prediktor 

independen tubuh komposisi pada bayi prematur dan cukup bulan. 

Namun, itu tidak memberikan informasi apa pun pada kompartemen 



 

 

tubuh dan kualitas pertumbuhan. Misalnya, pada bayi prematur, 

kenaikan berat badan bisa terjadi hasil dari keseimbangan positif air 

dan natrium daripada akumulasi lemak atau massa otot). 

Berdasarkan berat badan, neonatus diklasifikasikan sebagai 

makrosomik jika > 4.000 gram, mikrosomik atau BBLR jika <2.500 

gram, berat lahir sangat rendah jika <1.500 gram, dan berat lahir 

sangat rendah  jika <1.000 gram. Klasifikasi bayi berdasarkan usia 

kehamilan dan berat lahir. 

Teknik melakukan pengukuran berat badan yaitu pasien ditimbang 

telanjang, idealnya sampai gram terdekat. Timbangan elektronik digital 

memiliki presisi dan reproduktifitas yang sangat baik dan berkurang 

dramatis bias pengamat dan pembacaan kesalahan dibandingkan 

dengan skala balok. Dengan tujuan meminimalkan penanganan bayi 

prematur yang sakit dan rapuh, baru-baru ini inkubator dilengkapi 

dengan timbangan timbangan, tetapi ketepatannya belum divalidasi. 

Beratnya prosedurnya sulit karena tetesan dan tabung yang 

dimasukkan tidak boleh menyentuh kasur, dan kesalahan mungkin 

terjadi juga disebabkan oleh gerakan bayi. (Pereira-Da-Silva, 2012). 

b. Panjang badan 

Panjang badan ialah antropometri dimana memperlihatkan keadaan 

pertumbuhan tulang. Panjang badan dianggap sebagai indikator kasar 

dari massa tanpa lemak, yang mencerminkan pertumbuhan kerangka. 

Karena pertumbuhan linier berlanjut setelah lahir meskipun berat 

badan turun secara akut, pengukuran linier dapat lebih mencerminkan 

pertumbuhan sebenarnya daripada berat badan. (Pereira-Da-Silva, 

2012). 



 

 

Panjang badan direkam ke terdekat 0,1 cm dengan infantometer 

dengan bayi telentang, lutut sepenuhnya diperpanjang dan telapak kaki 

dipegang dengan kuat terhadap papan kaki dan menyentuh kepala tetap 

naik. (Soetjinigsih 2012). 

c. Lingkar Kepala 

Lingkar oksipito-frontal/ lingkar kepala adalah salah satu 

pengukuran yang paling dapat diandalkan pada neonatus. Peningkatan 

lingkar kepala mencerminkan pertumbuhan otak, meskipun lingkar 

kepala hanya memberikan perkiraan volume tengkorak sebagai 

dimensi linier dan bukan volume volumetrik. Ketika 

menginterpretasikan pengukuran lingkar kepala, beberapa faktor harus 

dipertimbangkan, lingkar kepala harus diukur 48-72 jam setelah lahir, 

setelah pengurangan atau resolusi mereka. Lingkar kepala di atas atau 

di bawah batas referensi dapat mewakili varian normal, konstitusional 

atau keluarga. Oleh karena itu, lingkar kepala orang tua juga harus 

diukur. 

Pada periode neonatal pengukuran lingkar kepala penting untuk 

deteksi patologi otak dan sebagai deteksi adanya makrosefali yang 

dapat mengindikasi hidrosefali. Lingkar kepala yang kecil di saat 

kelahiran dikaitkan dengan hasil suboptimal kognitif dan 

perkembangan saraf, terutama di SGA bayi. 

Untuk mengukur lingkar kepala, pita meteran melingkari bagian 

paling menonjol dari dahi dan oksipital, yaitu punggungan supraorbital 

dan tonjolan oksipital. Lingkar oksipitofrontal terbesar dari tiga 

pengukuran berturut-turut dipertimbangkan. Direkomendasikan untuk 

menggunakan pita yang tidak dapat direntangkan dengan presisi 



 

 

hingga 1 mm terdekat. Pita kertas yang sekali pakai mungkin lebih 

dapat diandalkan dan lebih disukai daripada pita plastik atau kain. 

Untuk memantau pertumbuhan kepala pasca kelahiran bayi 

prematur, longitudinal yaitu dengan memberikan rata-rata lingkar 

kepala mingguan per minggu versus usia pascanatal untuk bayi yang 

dikelompokkan berdasarkan Interval BW 100 g. Grafik Fenton 2003 

(diperbarui pada 2008), berdasarkan data longitudinal dan meta-

analisis dari beberapa set data terbaru, memberikan rata-rata lingkar 

kepala mingguan per minggu versus usia pascakelahiran di Indonesia 

minggu hingga 50 minggu pascanatal. Sebagai aturan praktis tingkat 

pertumbuhan lingkar kepala pada bayi prematur harus rata-rata 1 cm / 

minggu. (Pereira-Da-Silva, 2012). 

C. Tinjauan Umum Apgar Score 

a. Pengertian Nilai Apgar Score 

Pada tahun 1952, Dr Virginia Apgar menyusun sistem penilaian 

yang merupakan metode cepat menilai status klinis bayi baru lahir pada 

usia 1 menit dan kebutuhan untuk intervensi cepat untuk membangun 

pernapasan. Laporan kedua mengevaluasi yang lebih besar jumlah pasien 

diterbitkan pada tahun 1958. Sistem penilaian ini menyediakan penilaian 

standar untuk bayi setelah melahirkan. Skor apgar terdiri dari 5 komponen: 

detak jantung, upaya pernapasan, tonus otot, lekas marah refleks, dan 

warna, masing-masing diberi skor 0, 1, atau 2. Skor sekarang dilaporkan 1 

dan 5 menit setelah lahir. Skor Apgar terus memberikan kenyamanan 

singkatan untuk melaporkan status bayi baru lahir dan respons terhadap 

resusitasi. Skor apgar telah digunakan secara tidak tepat pada bayi cukup 

bulan memprediksi hasil neurologis spesifik.  



 

 

Pedoman program resusitasi neonatal (NRP) 3 menyatakan bahwa 

skor apgar tidak boleh digunakan untuk mendikte tindakan resusitasi yang 

sesuai, intervensi intervensi untuk bayi yang depresi tidak boleh ditunda 

hingga penilaian 1 menit. Namun, skor apgar yang tetap 0 di atas 10 menit 

mungkin berguna dalam menentukan apakah upaya resusitasi tambahan 

diindikasikan. Saat ini pedoman NRP3 menyatakan bahwa jika tidak ada 

denyut jantung setelah 10 menit selesai dan upaya resusitasi yang 

memadai, dan tidak ada bukti penyebab lain kompromi bayi baru lahir, 

penghentian upaya resusitasi mungkin tepat (IDAI, 2009). 

Tabel 2.2 Kriteria Apgar Score 
 Nilai 0 Nilai 1 Nilai 2 

Warna Kulit 
(Appearance) 

Seluruh badan 
biru atau pucat 

Warna kulit tubuh 
normal merah 
muda, tetapi tangan 
dan kaki kebiruan 

Warna kulit 
tubuh, tangan 
dan kaki normal, 
tidak ada 
sianosis 

Denyut Jantung 
(Pulse) 

Tidak ada <100 kali per menit >100 kali per 
menit 

Respon reflek 
(Grimace) 

Tidak ada respons 
terhadap stimulasi 

Meringis atau 
menangis lemah 
ketika distimulasi 

Meringis atau 

bersin atau 
batuk 

saat stimulasi 

saluran napas 

Tonus otot 
(Activity) 

Lemah atau tidak 
ada 

Sedikit gerakan  Bergerak aktif 

Pernapasan 
(Respiration) 

Tidak ada Lemah atau tidak 
teratur 

Menangis kuat, 
pernapasan baik 
dan teratur 

 

Adapun dilihat pada penilaian Apgar score yaitu: 



 

 

1) Pulse (Denyut jantung) 

Denyut jantung bayi normal ketika lahir berada pada 

kisaran 120 hingga 160 denyut permenit. Dimana, denyut yang 

menunjukkan 100 kali per menit akan menimbulkan asfiksia.  

2) Respiration (Upaya pernapasan) 

Ketika bayi berada dalam kondisi megap ketika lahir, maka 

pelayanan harus mengupayakan pernapasan selama 30 detik serta 

menimbulkan pernapasan yang sifatnya menetap pada denyutan 30 

sampai 60 per denyut pada waktu dua sampai tiga menit. 

Pernapasan yang apnea dapat terjadi karena asfiksia, infeksi janin, 

pemberian obat pada ibu, kerusakan sistem saraf, dan asidosis 

berat.  

3) Activity 

Ketika lahir, bayi akan menggerakkan sluruh badannya. 

Tapi, bayi yang tidak dapat melakukannya biasanya merupakan 

bayi asfiksia.  

4) Rangsangan refleks 

Ketika melakukan pengisapan dengan memasukkan kateter 

melalui lobang nasal masuk ke dalam faring dimana akan 

menimbulkan respon bersin dan batuk.  

5) Appearance  

Saat lahir bayi akan nampak berwarna biru dan akan 

mengalami perubahan warna (merah muda) setelah mendapatkan 

ventilasi yang cukup. Rata-rata bayi akan menunjukkan  bibir 

merah muda, dan kebiruan pada tangan dan kaki (Rudolph, 2014). 



 

 

Apgar score akan diukur pada menit pertama kelahiran dan 

juga menit kelima setalah persalinan. Pengukuran ini dapat 

menggambarkan keadaan bayi yang baru lahir setelah proses 

persalinan. Apgar score ini dapat menilai  keadaan bayi termasuk 

yang membutuhkan bantaun nafas ataupun yang mengalami 

kelainan jantung bawaan (Prawirohardjo, 2010). 

b. Klasifikasi Nilai Apgar Score 

Penilaian dari apgar score dapat kita diketahui dengan melihat derajat 

dari  vitalis bayi yaitu mempunyai kemampuan fungsi dari tubuh yang esensial 

serta  lengkap dalam kelangsungan hidup bayi yang baru lahir seperti dalam 

bernafas, sirkulasi darah, denyut jantung, dan reflek-reflek primitif seperti 

mencari puting susu serta mengisap merupakan salah satu contoh dalam 

menetapkan derajat vitalis dengan menggunakan nilai apgar score (IDAI, 

2009). 

Table 2.3 Klasifikasi Apgar Score 
Klasifikasi Nilai Apgar Derajat Vitalis 

A 

Asfiksia ringan/tanpa 

Asfiksia 

7-10 - Tangisan kuat disertai 
gerakan aktif 

B 

Asfiksia Sedang 

4-6 - Pernafasan tidak teratur, atau 
tidak adaPernafasan 

- Denyut jantung lebih dari 100 
x/menit 

C 

Asfiksia Berat 

0-3 - Tidak ada pernafasan 
- Denyut jantung 100 x/menit 

ataukurang 

D 

FresStilBirth 

(bayi lahir mati) 

0 - Tidak ada pernafasan 
- Tidak ada denyut jantung 



 

 

Bayi baru lahir dievaluasi dengan nilai apgar score, tabel tersebut dapat 

menentukan tingkat atau derajat asfiksia, apakah ringan, sedang, atau asfiksia 

berat. 

D. Hubungan Anemia dengan Antropometri dan Apgar score 

1. Secara teori 

Terjadi perubahan anatomi maupun fisiologis pada saat hamil. 

Perubahan ini merupakan respon terhdap rangsngan yang berasal dari janin 

serta plasenta. Perubahan tersebut merupakan perubahan darah yang 

termasuk disini adalah perubahan padaa volume dari darah, perubahan dari 

konsentrasi hemoglobin serta hematokrit perubahan metabolisme dari zat 

besi, perubahan fungsi sistem imun, perubahan proses koagulasi serta 

fibrinolisis serta terjadi perubahan pada sistem limpa (Cunningham, 2017). 

Ketika hamil akan terhadi peningkatan volume darah. Dimana 

hipervolemia, yang termasuk diantaranya yaitu konsentrasi hemoglobin 

serta hematokrit, yang sedikit berkurang pada saat kehamilan, merupakan 

efek dari  peningkatan volume darah ataupun hipervolemia. Turunnya kadar 

konsentrasi hemoglobin dapat dikatakan anemia delusional yang dapat 

terjadi pada awal trimester kedua. Serta turunnya kadar hemoglobin terjadi 

sebanyak 1-2 g/dL yang terjadi pada akhir dari trimester kedua serta akan 

mulai mengalami stabil pada  trimester ketiga dari kehamilan dimana saat 

volume plasma darah ibu hamil mulai berangsur berkurang. Disamping itu, 

kebutuhan zat besi pun makin bertambah akibat pembentukan eritrosit yang 

meningkat. Dimana dari 100 mg zat besi sekitar 300 mg besi akan diterima 

oleh janin dan plasenta (Cunningham, 2017). 

Prinsip dasar biologi zat besi janin / neonatal adalah zat besi 

diprioritaskan ke sel darah merah dengan mengorbankan jaringan lain, 



 

 

termasuk otak. Ketika suplai zat besi tidak memenuhi permintaan zat besi, 

otak janin mungkin berisiko bahkan jika bayi tidak anemia. Meskipun 

defisiensi makanan mungkin berkontribusi, etiologi dari sebagian besar 

kasus anemia defisiensi besi pada masa bayi dan anak-anak adalah anemia 

defisiensi besi ibu pada kehamilan. Anemia mempengaruhi kinerja kognitif, 

perilaku dan pertumbuhan fisik bayi, anak-anak prasekolah dan usia 

sekolah. Anemia menekan status kekebalan dan meningkatkan morbiditas 

dari infeksi pada semua kelompok umur (Talaulikar, 2019). 

Anemia pada kehamilan dikaitkan dengan peningkatan risiko 

kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. Prematur dan BBLR masih 

merupakan penyebab utama kematian neonatal di negara berkembang 

seperti Tanzania dimana berkontribusi hingga 30% dari total kematian . Itu 

juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian intrauterin 

(IUFD), skor apgar rendah pada 5 menit, dan pembatasan pertumbuhan 

intrauterin (IUGR) yang merupakan risiko pengerdilan di antara anak-anak 

kurang dari dua tahun. 

2. Secara statistik (penelitian) 

Pada penelitian Ulfa Rosliana Putri dengan judul penelitian 

hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil pada trimester ketiga dengan 

antropometri bayi baru lahir, mengatakan bahwa ada hubungan antara 

kadar hemoglobin ibu hamil dengan antropometri bayi baru lahir yang 

meliputi berat badan, panjang badan dan lingkar kepala secara bermkana 

yang dilakukan pada RSPAD Gatot Soebroto Dietkesad pada tahun 2014 

(Putri, 2014). 

Pada penelitian Neila Fawza Putri Sibarani tahun 2014 dengan judul 

hubungan kadar hemoglobin ibu hamil dengan nilai apgar bayi baru lahir di 



 

 

RSU Artha Medica Binjai Tahun 2013 didapatkan rata-rata kadar Hb ibu 

hamil 10,2 g/dL. Ibu dengan kadar Hb normal 28,7%, anemia ringan 36%, 

anemia sedang 34,8%, dan anemia berat 0,4%. Sebanyak  77,3% bayi lahir 

dengan nilai apgar normal dan 22,7% bayi lahir dengan asfiksia sedang” 

(Sibarani, 2014). 

E. Integrasi Keislaman 

Dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma‟idah/5: 88 : 

َِ هُؤْهٌِوُىَ  َ الَّزًِ أًَْتنُْ بِ ُ حَلََلًا طََبِّاا ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ ا سَصَقكَُنُ اللََّّ  وَكُلوُا هِوَّ

 
Terjemahannya :“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 
kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada 
Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. 
 

Berdasarkan Surah Al-Ma‟idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah SWT 

telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, yakni yang bukan 

haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang 

telah Allah rezekikan kepada kepada kita. Dan kata halal disini menurut tafsir al-

misbah dijelaskan bahwa terdiri dari empat, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan 

makruh. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-

masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan 

tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. 

Ada makanan halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. 

Yang diperintahkan adalah halal lagi baik.(Shihab, 2016) 
  



 

 

Adapun halal dan haram yang dimaksud dalam Q.S An-Nahl/16: 115 

َِ ۖ فوََيِ  ِ بِ َْشِ اللََّّ لَّ لِغَ ُِ ُ ٌْضٍِشِ وَهَا أ َْتتََ وَالذَّمَ وَلحَْنَ الْخِ مَ عَلََْكُنُ الْوَ إًَِّوَا حَشَّ
َ غَفوُسٌ سَحَِنٌ  َْشَ باَغٍ وَلًَ عَادٍ فئَىَِّ اللََّّ  اضْطُشَّ غَ

 

Terjemahannya :“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu 
(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan 
menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa 
memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. 

Pengertian makan dan minuman yang halal, yaitu : 

1. Makanan yang halal secara zatnya 

Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Terlalu banyak bahkan 

hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. 

Sebaliknya terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan yang tidak 

boleh dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut jelas Allah yang Maha 

Mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk 

kepentingan dan kebaikan  bagi manusia itu sendiri. Di antaranya, sebagai 

penguji ketaatannya secara rohaniah melalui makanan dan minumannya 

dan agar manusia tahu/mau bersyukur. 

Bangkai, darah dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah, 

sesuai dengan ayat diatas. Selanjutnya semua binatang yang mati tidak 

melalui proses penyembelihan hukumnya haram, disamakan dengan 

bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun 

baru sebentar, tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia. 

2. Makanan yang halal menurut cara prosesnya 

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak 

halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila 

dilakukan: penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang 

muslim, dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau 



 

 

yang tajam. Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau 

dipersembahkan kepada berhala (sesaji). 

Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah 

hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi lehar dan 

saluran nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun, 

menggunakan pisau yang tajam. 

Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal 

menjadi tidak halal. Pengertian tercemar disini bisa melalui tercampurnya 

dengan bahan tidak halal, berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong 

lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang 

digunakan memproses bahan tidak halal. 

Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di 

air laut semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis 

hewan yang hidup di dalam air. 

Selain yang tersebut diatas, ada beberapa jenis binatang yang 

diharamkan oleh sementara pendapat ulama namun dasarnya masih 

mengundang perbedaan pendapat. 

3. Halal cara memperolehnya 

Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang 

dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya 

makan dan minum yang halal dan thoyyib, artinya makanan yang sehat 

secara spiritual dan higienis. 

Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak 

halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif 

terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam 

tubuhnya menjadi sangat sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi 



 

 

beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah 

dan doanya sulit diterima oleh Tuhan. 

4. Minuman yang tidak halal 

Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. Termasuk 

minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak 

halal. Yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. 

Kebiasaan mabuk dengan minum minuman keras itu rupanya sudah ada 

sejak lama dan menjadi kebiasaan oleh hampir semua bangsa didunia. 

Pada jaman nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab juga mempunyai 

kebiasaan ini. Nabi memberantas kebiasaan jelek ini secara 

bertahap.(LPPOM-MUI, 2010) 

Khususnya untuk ibu hamil, asupan makanan sangatlah penting 

diperhatikan guna untuk mensuplai asupan ke janin nya agar janin dapat 

berkembang dengan baik karena dalam keadaan hamil, ibu mengalami banyak 

perubahan dalam tubuhnya, sehingga harus selalu menjaga kondisi tubuhnya 

dengan cara mengkomsumsi makanan  yang memiliki kadar gizi yang cukup dan 

seimbang. Kekurangan asupan nutrisi pada masa kehamilan akan mempengaruhi 

proses perkembangan janin. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-

Mu‟minun/23: 14 : 
 

ا فكََسَوًْاَ  ثنَُّ  خَلقٌَْاَ الٌُّطْفتََ عَلقَتَا فخََلقٌَْاَ الْعلَقَتََ هُضْغتَا فخََلقٌَْاَ الْوُضْغتََ عِظَاها
ُ أحَْسَيُ الْخَالِقَِيَ  ًْشَأًْاٍَُ خَلْقاا آخَشَ ۚ فتَبَاَسَكَ اللََّّ َ ا ثنَُّ أ  الْعِظَامَ لحَْوا

Terjemahannya :“ Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang 
melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan 
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang 
itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya 
makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling 
baik”. 

Berdasarkan penjelasan Surah Al-Mu‟minun ayat 14 bahwa Allah SWT 

menciptakan manusia melaui proses yang sempurna. Oleh karena itu, ibu hamil 

harus menjaga kehamilannya karena anak merupakan suatu nikmat dan anugerah 



 

 

yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dengan ibu melakukan ANC secara rutin, 

ibu hamil dapat mengetahui perkembangan janinnya dan komplikasi yang bisa 

terjadi pada kehamilannya, ini merupakan salah satu cara untuk menjaga 

kehamilan. Namun, jika ibu hamil tidak menjaga perkembangan janinnya dan 

disertai kurang mengonsumsi asupan gizi atau nutrisi dapat menimbulkan gejala-

gejala anemia yang akan berdampak pada kesehatan ibu dan juga pada janin yang 

dikandung. 

Adapun sunnah saat bayi baru lahir menurut islam yaitu adzan. Saat bayi 

lahir hal pertama yang biasa dilakukan oleh para kaum muslim adalah adzan. 

Namun, adzan yang dikumandangkan dengan suara kecil dan lebih baik tidak 

dikumandangkan terlalu keras atau teriak -teriak dan dikumandangkan dekat 

dengan kuping bayi. 

Hikmah mengapa bayi pertama kali lahir di adzani adalah supaya yang 

pertama kali didengar oleh telinga anak itu adalah kalimat Allah. Seperti kata 

syahadat agar kelak besar bisa terbiasa dalam menunaikan ibadah sholat 5 waktu. 

Dan bertumbuh menjadi anak yang baik bagi masyarakat. Karena sebenarnya ada 

doa dalam setiap ucapan adzan itu sendiri yang suatu saat bayi tersebut akan 

mengerti. (Al Manhaj) 

Hadis sunnah yang dianjurkan Rasullullah SAW adalah sebagai berikut: 

“Barangsiapa yang melahirkan seorang anak, lalu dikumandangkan adzan pada 

telinga kirinya, maka dia tidak akan dicelakakan oleh Ummu Shibyan”(HR.Ibnu 
Sinni) 

  



 

 

Adapun hadits Al-Husain bin Ali adalah dari riwayat Yahya bin Al-Ala 

dari Marwan bin Salim dari Thalhah bin Ubaidillah dari Al-Husain bin Ali ia 

berkata : bersabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam. 

ٍُ أمُُّ  َِ الَْسُْشَى لنَْ تضَُشَّ لََةَ فٌِ أرًُُِ َِ الَْوٌُْيَ وَأقََامَ الصَّ بََْاىِ  هَيْ وُلِذَ لََُ هَوْلوُدٌ فَأرََّىَ فٌِ أرًُُِ الصِّ  

“Siapa yang kelahiran anak lalu ia mengadzankannya pada telinga 
kanan dan iqamah pada telinga kiri maka Ummu Shibyan (jin yang suka 
mengganggu anak kecil, -pent) tidak akan membahayakannya”. (Al 
Manhaj) 

  



 

 

Variabel yang tidak diteliti 

Variabel yang diteliti 

F. Kerangka Teori 
  

Perubahan hematologis 

Plasma darah ↑ 

Hipervolemia  

Volume darah ↑ 

Konsentrasi hemoglobin 
dan hematokrit 

berkurang 

Anemia ibu hamil 

Bayi baru lahir 

Lingkar kepala Panjang badan Apgar score Berat badan 

Ibu hamil trimester III 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

Keterangan: 



 

 

G. Kerangka konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Dalam 

penggunaan pendekatan cross sectional, pengukuran variabel terikat (ibu 

hamil dengan anemia) dan variabel bebas (antropometri dan apgar score) 

dilakukan secara simultan, satu kali saja dalam waktu yang bersamaan dan 

tidak dilakukan follow up. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota 

Makassar  

B. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 di Bagian Rekam Medik 

Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi pada penelitian 

ini adalah seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin 

Chalid Kota Makassar pada bulan Januari hingga Desember 2018 sebanyak 

825 orang. 

 
  



 

 

2. Sampel  

Adapun yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah keseluruhan 

ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota 

Makassar pada bulan Januari hingga Desember 2018 dan memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

a. Kriteria Inklusi 

1. Ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota 

Makassar pada bulan Januari hingga Desember 2018. 

2. Ibu yang melahirkan dengan cara persalinan pervaginam 

3. Memiliki data rekam medik yang dapat dievaluasi, meliputi: identitas 

pasien berupa nama dan kadar hemoglobin ibu hamil, antropometri 

bayi baru lahir yaitu berat badan, panjang badan dan lingkar kepala 

serta apgar score dari bayi baru lahir.  

b. Kriteria Eksklusi 

1. Kehamilan ganda (gemelli). 

2. Ibu yang menderita penyakit kronis (diabetes, hipertensi, jantung, dan 

asma). 

3. Riwayat persalinan: ketuban pecah dini, pasrtus lama, IUGR/ 

pertumbuhan janin tehambat 

Rumus yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel ialah rumus slovin : 

   
 

       
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan 



 

 

   
   

            
 

Jadi, jumlah sampel yaitu 269. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung atau data yang 

dikumpulkan oleh kantor/instansi dan sudah dalam bentuk informasi. Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid 

Kota Makassar dimana penelitian ini dilaksanakan. Data sekunder diperoleh 

melalui rekam medik subjek penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan setelah meminta perizinan dari pihak Rumah 

Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar dengan mengajukan surat permohonan 

izin penelitian kepada  Direktur Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota 

Makassar. Setelah itu, melakukan pencatatan nomor rekam medik pasien 

melahirkan dalam periode yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan 

pengamatan dan pencatatan langsung ke dalam tabel berdasarkan data dari rekam 

medik pasien.  

F. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul dan instrument penelitian yang digunakan dalam 

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

dibutuhkan dari rekam medik. 

G. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram disertai 

penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. 



 

 

Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dengan 

menggunakan program computer Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) Statistik 23. Pengujian hipotesis menggunakan uji hipotesis Chi Square. 

H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

I. Etika Penelitian 

Mengajukan  permohonan  persetujuan  tentang  etika penelitian ke komite 

etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor E.003/KEPK/FKIK/XII/2019. 

Etika yang diperhatikan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga diharapkan tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan. 

3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian. 

4. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengumpulan data. 

 
 

Persiapan Data Rekam 
Medik 

Pengumpulan data 
berdasarkan 

 Riwayat anemia 
pada ibu hamil 

 Riwayat persalinan 
 Antropometri dan 

Apgar Score bayi 

Pemilihan Analisis Data 

Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota 

Makassar pada tanggal 20 – 29 Januari 2020. Dalam pengumpulan data, data 

sekunder diperoleh dari catatan rekam medik ibu hamil berupa kadar hemoglobin 

ibu hamil trimester III, riwayat persalinan yaitu antropometri bayi baru lahir 

meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala serta apgar score bayi baru 

lahir. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui hubungan 

anemia pada ibu hamil dengan antropometri (berat badan, panjang badan dan 

lingkar kepala) dan apgar score bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin 

Chalid Kota Makassar. 

Data yang diperoleh sebanyak 269 dari data rekam medik ibu hamil tahun 

2018. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan program  software 

IBM SPSS Statistik 23 dan di analisa menggunakan uji Chi-Square sesuai dengan 

tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel lengkap sebagai berikut. 
 

Tabel. 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Data Rekam Medik RS Dr. Tadjuddin 
Chalid Kota Makassar Tahun 2018 

Karakteristik n % 
Kadar Hemoglobin 

Anemia  
Tidak Anemia  

Berat Badan Bayi Baru Lahir 
<2500 gram 
2500-4000 gram 
>4000 gram 

Panjang Badan Bayi Baru Lahir 
<48 cm 
48-52 cm 

Lingkar Kepala Bayi Baru 
Lahir 

<32 cm 

 
105 
164 

 
26 
240 
3 
 

80 
189 

 
27 
242 

 
39 
61 
 

9,7 
89,2 
1,1 

 
29,7 
70,3 

 
10 
90 



 

 

32-37 cm 
Apgar Score Bayi Baru Lahir 

Berat 
Sedang 
Normal 

 
5 
8 

256 

 
1,9 
3,0 
95,2 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

 Tabel 4.1 menunjukkan data ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit 

Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia 

sebanyak 105 orang (39%) dan yang tidak mengalami anemia adalah sebesar 164 

orang (61%).  Data bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) sebanyak 

26 orang (9,7%), bayi dengan berat lahir makrosomia (>4000 gram) sebanyak 3 

orang (1,1%), sedangkan bayi dengan berat lahir normal (2500-4000 gram) 

sebanyak 240 orang (89,2%). Data bayi dengan panjang badan normal (48 – 52 

cm) sebanyak 189 bayi (70,3%), sedangakan bayi dengan panjang badan <48 cm 

sebanyak 80 bayi (29,7%). Data bayi dengan lingkar kepala normal (32 – 37 cm) 

sebanyak 242 bayi (90%), sedangkan bayi dengan lingkar kepala <32 cm 

sebanyak 27 bayi (10%). Data bayi dengan apgar score berat (0-3) sebanyak 5 

bayi (1,9%), bayi dengan apgar score sedang (4-6) sebanyak 8 bayi (3,0%), 

sedangkan bayi dengan apgar score normal (7-10) sebanyak 256 bayi (95,2%). 
 

Tabel. 4.2 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Berat Badan Lahir 
Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 

Anemia ibu hamil Berat Badan Lahir Bayi (gram) Total p-value 
<2500 ≥2500 

Anemia  
(<11 gr/dL) 
Tidak Anemia 
(≥ 11 gr/dL) 
Total 

17 
(65,38%) 

9 
(34,62%) 

26 
(9,67%) 

88  
(36,21%) 

155  
(63,79%) 

243  
(90,33%) 

105  
(39,03%) 

164 
(60,97%) 

269 
(100,00%) 

0,004 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit 

Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia 



 

 

sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan berat lahir rendah 

(<2500 gram) sebanyak 17 orang (16,9%), dan yang melahirkan bayi dengan berat 

bayi ≥2500 gram sebanyak 88 orang (36,21%) . Sedangkan ibu hamil yang tidak 

anemia sebanyak 164 orang, yang melahirkan bayi dengan dengan berat lahir 

rendah (<2500 gram) sebanyak 9 orang (5,4%), dan yang melahirkan bayi dengan 

berat bayi ≥2500 gram sebanyak 155 orang (63,79%). 

 Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi Square. Hasil uji Chi 

Square terlihat pada nilai p-value 0,004 < 0,05. Selain itu nilai    

      =8.398 >        =3.841. Uji Chi Square didapatkan nilai sig   2 hitung 

(ρ = 0,004) > (α = 0,05), maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dari analisis 

data dilapangan menyatakan ada hubungan siginifikan antara kadar hemoglobin  

dengan berat badan bayi. 

 
Tabel. 4.3 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Panjang Badan 

Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 
Anemia ibu hamil Panjang Badan Lahir Bayi (cm) Total p-value 

<48 48-52 
Anemia  
(<11 gr/dL) 
Tidak Anemia 
(≥ 11 gr/dL) 
Total 

41 
 (39,05%) 

39  
(23,78%) 

80  
(29,74%) 

64  
(60,95%) 

125  
(76,22%) 

189  
(70, 26%) 

105  
(39,03%) 

164 
(60,97%) 

269 
(100,00%) 

0,015 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

  



 

 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit 

DR. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia 

sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan panjang badan <48 

sebanyak 41 orang (39,05%) dan yang melahirkan bayi dengan panjang badan 48-

52 cm sebanyak 64 orang (60,95%). Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia 

sebanyak 164 orang, yang melahirkan bayi dengan dengan panjang badan <48 

sebanyak 39 orang (23,78%) dan yang melahirkan bayi dengan panjang badan 48-

52 cm sebanyak 125 orang (76,22%). 

 Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi Square. Hasil uji Chi 

Square terlihat pada nilai p-value 0,008 < 0,05. Selain itu nilai    

      =8.398 >        =3.841. Uji Chi Square didapatkan nilai sig   2 hitung 

(ρ = 0,008) > (α = 0,05), maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dari analisis 

data dilapangan menyatakan ada hubungan siginifikan antara kadar hemoglobin  

dengan panjang badan bayi. 

 
Tabel. 4.4 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala 

Lahir Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 
Anemia ibu hamil Lingkar Kepala Lahir Bayi (cm) Total p-value 

<32 32-37 
Anemia  
(<11 gr/dL) 
Tidak Anemia 
(≥ 11 gr/dL) 
Total 

16 
 (15,24%) 

11 
(6,71%) 

27  
(10,04%) 

89  
(84,76%) 

153  
(93,29%) 

242  
(89,96%) 

105  
(39,03%) 

164 
(60,97%) 

269 
(100,00%) 

0,023 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit 

DR. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia 

sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala <32 cm 

sebanyak 16 orang (15,24%) dan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala 32-



 

 

37 cm sebanyak 89 orang (84,76%). Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia 

sebanyak 164 orang, yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala <32 cm 

sebanyak 11 orang (6,71%) dan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala 32-

37 cm sebanyak 153 orang (93,29%). 

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi Square. Hasil uji Chi 

Square terlihat pada nilai p-value 0,023 < 0,05. Selain itu nilai    

      =8.398 >        =3.841. Uji Chi Square didapatkan nilai sig   2 hitung 

(ρ = 0,023) > (α = 0,05), maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dari analisis 

data dilapangan menyatakan ada hubungan siginifikan antara kadar hemoglobin  

dengan berat badan bayi. 

 
Tabel. 4.5 Analisis Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Apgar Score Lahir 

Bayi di RS Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018 
Anemia ibu hamil Apgar Score Lahir Bayi Total p-value 

Asfiksia Normal   
Anemia  
(<11 gr/dL) 
Tidak Anemia 
(≥ 11 gr/dL) 
Total 

9 
(8,57%) 

5  
(3,05%) 

14 
(5,20%) 

96  
(91,43%) 

159 
(96,95%) 

255 
(94,80%) 

 

105  
(39,03%) 

164 
(60,97%) 

269 
(100,00%) 

0,047 

Sumber : Data Sekunder, 2018 

 Tabel 4.5 menunjukan bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit 

Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar pada tahun 2018 yang mengalami anemia 

sebanyak 105 orang, dimana yang melahirkan bayi dengan asfiksia sebanyak 9 

orang (8,57%) dan yang melahirkan dengan apgar score normal sebanyak 96 

orang (91,43%). Sedangkan ibu hamil yang tidak anemia sebanyak 164 orang, 

dimana yang melahirkan bayi dengan asfiksia sebanyak 5 orang (3,05%) dan yang 

melahirkan dengan apgar score normal sebanyak 159 orang (96,95%). 



 

 

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi Square. Hasil uji Chi 

Square terlihat pada nilai p-value 0,047 > 0,05. Uji Chi Square didapatkan nilai 

sig  2 hitung (ρ = 0,047) > (α = 0,05), maka H1 diterima dan H0 ditolak sehingga 

dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan siginifikan antara kadar 

hemoglobin  dengan apgar score bayi. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Berat Badan (BB) Bayi 

Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia 

pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir 

≥ 2500 sebanyak 88 sampel dan BBLR (< 2500 gram)  sebanyak 17 

sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia pada masa 

kehamilan yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal 

sebanyak 155 sampel, BBLR sebanyak 9 sampel. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square  

diperoleh nilai p sebesar 0,004 (p < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kadar Hemoglobin ibu dengan berat 

badan bayi yang dilahirkan.  

Hasil ini didukung oleh penelitian oleh Wahyuni di Puskesmas 

Trauma Center Samarinda. Hasil yang didapatkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna atau positif antara kadar hemoglobin ibu hamil trimester 

III dengan berat badan janin di Puskesmas Trauma Center dengan nilai p 

value=0,000. Dimana, karakteristik responden penelitian di Puskeamas 

Trauma Center yaitu sebagian besar responden memiliki kadar 

Hemoglobin normal sebanyak 24 orang (61.5%) dan sebagian besar 



 

 

responden memiliki bayi dengan berat badan normal sebanyak 21 orang 

(53.8%). (Wahyuni, 2017) 

Penelitian oleh Sekhavat di Iran meneliti tentang anemia pada 

maternal dikaitkkan dengan peningkatan resiko berat lahir rendah secara 

signifikan. Ini menunjukkan ada hubungan yang positif anatar kadar 

hemoglobin maternal dengan berat badan lahir bayi. (L Sekhavat, 2011) 

Pada penelitian kami responden penelitian rata-rata memiliki kadar 

hemoglobin yang normal. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian basar 

ibu hamil trimester III telah memiliki asupan zat besi yang baik. Dimana 

sesuai dengan penelitian oleh Sari di wilayah  kerja  Puskesmas  Pujer .  

Asupan  Fe serta keterlibatan senyawa lain seperti asam amino yang 

adekuat membantu pembentukan hemoglobin  dalam  darah  Kurang  lebih  

1  dari  4  orang  ibu  hamil  trimester  III  di  wilayah kerja  Puskesmas  

Pujer  mengalami  anemia. Pada hasil penelitian ini mengemukakan bahwa 

ada  hubungan  antara  kadar  hemoglobin  ibu  hamil  trimester  III  

dengan  berat  badan  bayi  baru  lahir  di wilayah  kerja  Puskesmas  Pujer  

Kabupaten  Bondowoso. (Sari, 2017) 

Tidak hanya ditinjau dari asupan gizi, namun usia gestasi juga 

dapat mempengaruhi bayi lahir dengan berat lahir rendah. Dimana, dalam 

penelitian dari Denna Rahinda Yulia Fanni pada tahun 2017. Variabel usia 

gestasi dan kadar hemoglobin trimester 3 kehamilan memiliki hubungan 

dengan berat lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi 

Surabaya. Usia gestasi yang tergolong tidak berisiko untuk melahirkan 

bayi BBLR adalah usia gestasi >38 minggu sedangkan kadar hemoglobin 

trimester 3 kehamilan yang tergolong beresiko untuk melahirkan bayi 

BBLR adalah < 11g/dl. (Denna, 2017) 



 

 

Pada penelitian di India oleh Madaan menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara derajat anemia ibu hamil dengan antropometri bayi secara 

signifikan. Dimana, secara statistik berat lahir bayi menunjukkan p=0,000. 

(G Madaan, 2013). Penelitian di Iran menunjukkan berat lahir rata-rata 

neonatus mempunyai korelasi yang signifikan dengan konsentrasi Hb 

selama trimester ketiga dengan nilai p <0,01. (Alizadeh, 2014)  

Pada penelitian kami didapatkan pada ibu hamil yang tidak anemia 

sebanyak 164 orang melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebanyak 9 

orang dan melahirkan bayi dengan berat normal sebanyak 155 orang. Hasil 

penelitian dilapangan ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang  

dilakukan di kota Pariaman. Hasil yang ditemukan rata-rata kadar 

hemoglobin ibu hamil trimester III adalah 11,16 gr/dl dan ditemukan ibu 

hamil yang mengalami anemia sebesar 31,25%. Rata-rata berat bayi lahir 

pada penelitian adalah 3.103 gram dan ditemukan bayi yang mempunyai 

berat lahir rendah sebesar 3,1%. Kesimpulan dari penelitian ini tidak 

ditemukan adanya hubungan kadar hemoglobin ibu hamil trimester III 

dengan berat bayi lahir di kota Pariaman (p > 0,05) (Setiawan, 2013) 

Penelitian lain yang tidak signifikan dengan penelitian kami yaitu 

dari Azhari yang bahwa tidak ada perbedaan berat badan lahir, apgar skor 

menit pertama dan kelima, dan panjang badan lahir pada kehamilan aterm 

dengan anemia dan tidak anemia. (Azhari, 2016) 

Penelitian di Mesir meneliti tentang pengaruh faktor ibu pada 

ukuran kelahiran neonatal. Dimana dari penelitian ini menunjukkan 

korelasi negative antara kadar hemoglobin ibu dengan ukuran kelahiran 

bayi yang meliputi berat badan bayi baru lahir. (Hassan, 2011) 



 

 

Menurut peneliti anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi janin 

selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil yang 

mengalami anemia selalu melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR), 

karena banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi seperti asupan 

gizi selama sebelum dan selama masa kehamilan, usia gestasi, faktor 

sosiodemografi. Melihat masih tingginya anemia pada ibu hamil maka 

penanggulangan  anemia harus terus dilakukan,  terutama  untuk  wanita  

hamil, wanita pekerja, maupun wanita prahamil. Selain  itu  penderita  

anemia  perlu  mengupayakan  perbaikan  menu makanan dengan 

meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi 

seperti telur,  susu,  hati,  kacang-kacangan,  sayuran  berwarna  hijau  tua,  

dan  membiasakan  pula menambah substansi yang memudahkan 

penyerapan zat besi seperti vitamin C. (Sari, 2017) 

2. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Panjang Badan (PB) 

Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia 

pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan panjang badan 

lahir <48 cm sebanyak 41 sampel dan bayi dengan panjang badan lahir 48-

52 cm sebanyak 64 sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia 

pada masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan panjang badan lahir 

<48 cm sebanyak 39 sampel dan bayi dengan panjang badan 48-52 cm 

sebanyak 125 sampel. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square  

diperoleh nilai p sebesar 0,008 (p < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu dengan panjang 

badan bayi yang dilahirkan.  



 

 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari Ulfa 

Rosliana Putri dengan judul penelitian hubungan antara kadar hemoglobin 

ibu hamil pada trimester ketiga dengan antropometri bayi baru lahir, 

mengatakan bahwa ada hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil 

dengan antropometri bayi baru lahir yang meliputi berat badan, panjang 

badan dan lingkar kepala secara bermkana yang dilakukan pada RSPAD 

Gatot Soebroto Dietkesad pada tahun 2014. (Putri, 2014) 

Penelitian lain yang memiliki hasil signifikan sesuai dengan 

penelitian kami oleh Kaur tahun 2015. Dimana, Wanita hamil yang anemia 

dan non-anemia berbeda secara signifikan dalam interval antara kehamilan 

sebelumnya, paritas, tekanan darah sistolik, maternal Hb. Pada penggunaan 

hemoglobin ibu sebagai variabel kontinu, hasil kelahiran antropometrik ini 

berkorelasi positif dengan hemoglobin ibu (p <0,05) dan menunjukkan 

hubungan yang serupa antara hemoglobin ibu (g / dL) dan panjang (p = 

0,010). (Kaur, 2015) 

Di India, penelitian oleh Madaan menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara derajat anemia ibu hamil dengan antropometri bayi secara 

signifikan. Dimana, secara statistik panjang lahir bayi menunjukkan 

p=0,000. (G Madaan, 2013) 

Pada penelitian ini didapatkan pada ibu hamil yang tidak anemia 

sebanyak 164 orang melahirkan bayi dengan panjang badan yang kurang 

sebanyak 39 orang dan melahirkan bayi dengan panjang badan normal 

sebanyak 125 orang. Hasil penelitian dilapangan ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian yang  dilakukan oleh Solange pada tahun 2015 dimana 

frekuensi anemia ibu adalah 53,7%, dan 32,6% pada bayi baru 

lahir. Setengah dari bayi yang baru lahir adalah anak-anak anemia dari 



 

 

ibu-ibu yang anemia dan 79,3% wanita hamil yang mengalami anemia 

mengalami anemia ringan dan pada 20,7% sedang. Sehingga disimpulkan 

bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara hemoglobin ibu dengan 

antropometri bayi, yakni salah satunya panjang badan bayi. (Solange, 

2015) 

Penelitian lain yang bertentangan dengan penelitian kami yaitu 

penelitian dari Azhari yang mengemukakan bahwa hasil uji diperoleh 

rerata panjang badan lahir pada kelompok anemia adalah 48,58 cm± 1,52 

cm hampir tidak memiliki perbedaan dibandingkan ibu hamil aterm tidak 

anemia 48,89 cm± 1,56 cm  dengan nilai p=0,310 terhadap Panjang badan 

bayi baru lahir. Dan didapatkan hasil tidak ada perbedaan panjang badan 

lahir pada kehamilan aterm dengan anemia dan tidak anemia. 

(Azhari,2016) 

Penelitian lain yang tidak sejalan dengan penelitian kami yaitu oleh 

Hassan di Mesir yang menunjukkan korelasi negative antara kadar 

hemoglobin ibu dengan ukuran kelahiran bayi yang meliputi panjang 

badan bayi baru lahir. (Hassan, 2011) 

Menurut peneliti anemia pada ibu hamil dapat mempengaruhi janin 

selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil yang 

mengalami anemia selalu melahirkan bayi panjang badan yang kurang, 

karena banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi. Banyak faktor 

lain yang mempengaruhi panjang badan lahir bayi.  

  



 

 

3. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Lingkar Kepala (LK) 

Bayi Baru Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia 

pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala 

<32 cm sebanyak 16 sampel dan yang melahirkan dengan lingkar kepala 

32-37 cm sebanyak 89 sampel. Sedangkan ibu yang tidak mengalami 

anemia pada masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan lingkar kepala 

<32 cm sebanyak 11 sampel dan yang melahirkan dengan lingkar kepala 

32-37 cm sebanyak 153 sampel.  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square  

diperoleh nilai p sebesar 0,023 (p < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara kadar Hemoglobin ibu dengan lingkar 

kepala bayi yang dilahirkan.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Kaur tahun 2015 yang 

berkorelasi positif dimana wanita hamil yang anemia dan non-anemia 

berbeda secara signifikan dalam interval antara kehamilan sebelumnya, 

paritas, tekanan darah sistolik, maternal Hb. Pada penggunaan hemoglobin 

ibu sebagai variabel kontinu, hasil kelahiran antropometrik ini berkorelasi 

positif dengan hemoglobin ibu (p <0,05) dan menunjukkan hubungan yang 

serupa antara hemoglobin ibu (g / dL) dan lingkar kepala (p = 0,003) (Kaur, 

2015) 

Penelitian lain yang menunjukkan korelasi positif oleh Madaan 

dimana ada hubungan antara derajat anemia ibu hamil dengan antropometri 

bayi secara signifikan. Dimana, secara statistik lingkar kepala lahir bayi 

menunjukkan p=0,001. (G Madaan, 2013) 



 

 

Di mesir, penelitian oleh Hassan menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara kadar hemoglobin ibu dengan ukuran kelahiran bayi yang 

meliputi panjang badan bayi baru lahir. (Hassan, 2011) 

Menurut peneliti anemia pada ibu hamil juga dapat mempengaruhi 

janin selama dalam kandungannya, tetapi belum tentu semua ibu hamil 

yang mengalami anemia selalu melahirkan bayi dengan lingkar kepala yang 

kurang, karena banyak faktor yang mempengaruhi kelahiran bayi. Faktor 

yang dapat berhubungan yaitu adanya kelainan bayi selama masa 

kehamilan yang membuat lingkar kepala bayi tidak normal. Adapun faktor 

lain seperti asupan gizi yang kurang sehingga perkembangan bayi juga 

tidak maksimal.  

4. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil Terhadap Apgar Score Bayi Baru 

Lahir 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia 

pada saat masa kehamilan yang melahirkan bayi dengan apgar score berat 

(0-3) sebanyak 3 sampel, yang melahirkan dengan apgar score sedang (4-

6) sebanyak 5 sampel dan apgar score normal (7-10) sebanyak 97 sampel. 

Sedangkan ibu yang tidak mengalami anemia pada masa kehamilan yang 

melahirkan bayi dengan dengan apgar score berat (0-3) sebanyak 2 

sampel, yang melahirkan dengan apgar score sedang (4-6) sebanyak 3 

sampel dan apgar score normal (7-10) sebanyak 159 sampel. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square  

diperoleh nilai p sebesar 0,047 (p > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa  

terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu dengan apgar 

score bayi yang dilahirkan.  



 

 

Penelitian kami sesuai dengan penelitian oleh Fatmasari di RSUD 

Ngudi Waluyo Wlingi-Blitar periode september 2012 mengenai kadar 

hemoglobin dengan skor apgar. Rendahnya kadar Hb saat kehamilan 

trimester III dapat menyebabkan skor apgar yang rendah pada bayi yang 

akan di lahirkan. Penelitian ini menunjukkan hasil analisis didapatkan uji 

Anova One-Way di dapatkan nilai Between dan Within = 001 <α = 5% 

yakni (0,05) yang berarti ada pengaruh antara kadar Hb yang rendah 

terhadap skor apgar bayi baru lahir di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi-Blitar 

dengan kekuatan hubungan 5,98. (Fatmasari, 2015).  

Peneltian oleh Alizadeh di Iran mengemukakan bahwa 8% 

neonatus memiliki skor apgar kurang dari delapan dan skor apgar rendah 

ini mempunyai hubungan yang signifikan pada ibu yang anemia. 

(Alizadeh, 2014). Penelitian lain yang sesuai terjadi di Rumah Sakit 

Shahid Sadughi di Yazd, Iran menunjukkan risiko skor apgar rendah 

secara signifikan meningkat pada wanita dengan anemia. (L Sekhavat, 

2011) 

Penelitian lain yang signifikan dengan penelitian kami oleh 

Lokeshwar Bagian dari eritrosit janin dalam sirkulasi ibu terjadi umumnya 

selama kehamilan. Pada 50% kehamilan beberapa sel janin dilewatkan 

dalam sirkulasi ibu selama kehamilan atau selama proses kelahiran. 

Perawatan neonatus dengan anemia karena darah tergantung pada derajat 

hipovolemia atau anemia dan apakah kehilangan darah telah akut atau 

kronis. Bayi baru lahir dengan kulit pucat harus dibedakan dari bayi yang 

mengalami asfiksia. Perawatan neonatus dengan anemia karena darah 

tergantung pada derajat hipovolemia atau anemia dan apakah kehilangan 



 

 

darah telah akut atau kronis. Bayi baru lahir dengan kulit pucat harus 

dibedakan dari bayi yang mengalami asfiksia. (Lokeshwar, 2013). 

Penelitian lain yang tidak signifikan dengan hasil penelitian kami 

oleh penelitian Neila Fawza Putri Sibarani di RSU Artha Medica Binjai 

Tahun 2013. Didapatkan rata-rata kadar Hb ibu hamil 10,2 g/dL. Ibu 

dengan kadar Hb normal 28,7%, anemia ringan 36%, anemia sedang 

34,8%, dan anemia berat 0,4%. Sebanyak  77,3% bayi lahir dengan nilai 

apgar normal dan 22,7% bayi lahir dengan asfiksia sedang. Dan dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kadar Hb 

dengan apgar score bayi baru lahir (Sibarani, 2014). 

Penelitian lain yang tidak sesuai dengan penelitian kami oleh Azhari 

yang mengemukakan bahwa hasil uji diperoleh rerata apgar skor pada 

menit pertama pada kelompok anemia adalah 7,04± 1,39, yang sedikit lebih 

rendah jika dibandingkan pada ibu hamil aterm tidak anemia 7.36± 0,65 

dengan nilai p= 0,480. Rerata apgar skor pada menit kelima pada kelompok 

anemia 8,11± 1,20 sedikit lebih rendah dibandingkan ibu hamil aterm tidak 

anemia 8,40± 0,62 dengan nilai p= 0,483. Disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan apgar skor menit pertama dan kelima, pada kehamilan aterm 

dengan anemia dan tidak anemia. (Azhari,2016) 

Dari hasil penelitian antara kadar hemoglobin  ibu hamil terhadap 

apgar score memiliki hasil yang tidak signifikan. Ini dikarenakan ada 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya apgar score bayi umur 

kehamilan dan konsumsi makanan yang buruk juga dapat menyebabkan 

kadar Hb rendah, selain dapat berpengaruh terhadap skor apgar juga dapat 

berpengaruh terhadap BBLR serta pertumbuhan dan perkembangan bayi 

terganggu. Adapun faktor yang terjadi selama persalinan yang membuat 



 

 

apgar score bayi menjadi rendah hingga dapat menyebabkan kematian jika 

tidak tertangani dengan baik. mempengaruhi janin selama dalam 

kandungannya.  

Di Indonesia, anemia umumnya disebabkan oleh kekurangan zat 

besi. Pada trimester pertama kehamilan,  kebutuhan  zat  besi  sedikit  

karena  pertumbuhan  janin  masih  lambat.  Menginjak trimester kedua 

hingga ketiga, volume darah dalam tubuh wanita hamil meningkat. Sel 

darah merah  harus  mengangkut  oksigen  lebih  banyak  untuk  janin.  

Pada  banyak  wanita  hamil, anemia   dapat   disebabkan   oleh   konsumsi   

makanan   yang   tidak   memenuhi   syarat   gizi, kehamilan  berulang  

dalam  waktu  singkat,  gangguan  absorbsi  Fe,  atau  gangguan  produksi 

globin karena penyakit tertentu. Anemia dalam kehamilan dapat 

menyebabkan oksigen untuk janin  berkurang,  hingga  mengakibatkan  

IUGR,  gangguan  jantung,  maupun  komplikasi  lain selama  persalinan  

(Bobak,  2012). 

Hal ini sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma‟idah/5: 

88 : 

َِ هُؤْهٌِوُىَ  َ الَّزًِ أًَْتنُْ بِ ُ حَلََلًا طََبِّاا ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ ا سَصَقكَُنُ اللََّّ  وَكُلوُا هِوَّ

 
Terjemahannya :“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 
kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada 
Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. 
 

Berdasarkan Surah Al-Ma‟idah ayat 88 menjelaskan bahwa Allah 

SWT telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, 

yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif 

bagi kesehatan dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kepada kita. 

Khususnya pada ibu hamil haruslah mengonsumsi asupan makanan yang 

baik lagi halal agar janin yang dikandungnya dapat memperoleh gizi yang 



 

 

baik pula. Sehingga nantinya bayi lahir dengan sehat dan berat badan yang 

normal. (Shihab, 2016) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian mengenai hubungan anemia pada ibu hamil 

dengan antropometri dan apgar score bayi baru lahir di Rumah Sakit Dr. 

Tadjuddin Chalid Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan 

berat badan bayi baru lahir. 

2. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap 

panjang badan bayi baru lahir. 

3. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap 

lingkar kepala bayi baru lahir. 

4. Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin ibu hamil terhadap 

apgar score bayi baru lahir. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang peneliti 

ajukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengukur langsung 

kadar hemoglobin serta pemeriksaan antropometri bayi baru lahir agar 

hasil yang didapatkan sama dalam suatu pengukuruan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kadar hemoglobin atau terjadinya anemia pada ibu 

hamil dengan lebih spesifik agar hasil yang didapatkan lebih akurat 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pemeriksaan kadar Hb 

tidak hanya pada trimester III saja tetapi dari awal kehamilan untuk 

mendapatkan skor apgar yang normal dan kesehatan bayi saat dilahirkan. 



 

 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga mengkaji tentang penyakit atau 

kelainan selama masa kehamilan yang dapat mempengaruhi antopometri 

bayi baru lahir. 

5. Bagi instansi terkait diharapkan untuk terus melakukan penanggulangan 

anemia pada ibu hamil dengan memberikan edukasi akan pentingnya 

mengonsumsi aupan makanan yang bergizi dan sehat serta mengonsumsi 

tablet Fe untuk menghindari terjadinya anemia. 
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Lampiran 1 : Tabel Sampel Ibu Hamil yang Melahirkan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Kota Makassar Tahun 2018  

No No.RM Nama 
Kadar Hb (gr/dL) BB Bayi (gram) PB Bayi (cm) LK Bayi (cm) Apgar Score 

Kadar 
Hb 

Anemia Kode BB BB Kode PB PB Kode LK LK LK AS AS Kode 

1 036776 A 10.4 Ya 1 3300 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

2 027664 S 12.5 Tidak 2 3535 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

3 050682 F 8.1 Ya 1 3348 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

4 050682 R 7.5 Ya 1 3040 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

5 049250 P  7.3 Ya 1 3120 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

6 039247 M 11.7 Tidak 2 3220 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

7 050547 NI 6.3 Ya 1 2295 BBLR 1 47 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

8 038434 RY 7.4 Ya 1 3315 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

9 039147 N  9.2 Ya 1 2700 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 7 Normal 2 

10 036725 R 7.5 Ya 1 2675 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

11 037321 D 8.3 Ya 1 2450 BBLR 1 48 Normal 2 33 Normal 2 1 Asfiksia 1 

12 010187 G 11.8 Tidak 2 3075 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

13 036568 NH 9.9 Ya 1 2750 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 7 Normal 2 

14 036676 AQ 8.6 Ya 1 3325 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

15 039282 M 6.9 Ya 1 2300 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 7 Normal 2 

16 032981 RL 9.3 Ya 1 3200 Normal 2 46 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

17 039947 S 7.9 Ya 1 3040 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 6 Asfiksia 1 

18 051018 NS 9.1 Ya 1 2820 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

19 049890 HS 7.2 Ya 1 3270 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

20 039190 S 12.2 Tidak 2 3590 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

21 047790 C 10.5 Ya 1 3155 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

22 039190 S 12.2 Tidak 2 3590 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

23 046486 FY 10 Ya 1 3500 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

24 047388 D 11 Tidak 2 2690 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

25 035874 N 12 Tidak 2 3585 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

26 038685 AF 12 Tidak 2 2720 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

27 037269 RA 11.9 Tidak 2 2940 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

28 065488 ASA 10.8 Ya 1 3100 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

29 042586 ANS 12 Tidak 2 3500 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

30 037868 R 11.9 Tidak 2 3530 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

31 037969 H  11.2 Tidak 2 2910 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

32 050768 AN 12 Tidak 2 2600 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

33 050767 A 10.6 Ya 1 2705 Normal 2 45 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

34 037900 DS 12.2 Tidak 2 2500 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

35 050673 SC 12.3 Tidak 2 3245 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

36 048200 FR 11.1 Tidak 2 2780 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

37 049200 M 10.9 Ya 1 3040 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

38 052572 N 7 Ya 1 1735 BBLR 1 43 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 7 Normal 2 

39 045501 PP 9.9 Ya 1 3490 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

40 035965 E 10.4 Ya 1 3370 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 7 Normal 2 

41 022102 DR 12.3 Tidak 2 3350 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

42 036268 UPS 12.8 Tidak 2 3055 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

43 040367 S 12 Tidak 2 2685 Normal 2 48 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

44 050002 M 9.5 Ya 1 2830 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 9 Normal 2 

45 047002 H 11 Tidak 2 3040 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

46 034709 F 11.5 Tidak 2 3010 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 6 Asfiksia 1 

47 037710 IS 12.3 Tidak 2 3235 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

48 035318 S 8.6 Ya 1 2890 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

49 036202 SF 10.4 Ya 1 2115 BBLR 1 43 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

50 038821 N 9.8 Ya 1 2360 BBLR 1 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

51 049222 H 9.3 Ya 1 2820 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

52 016622 IL 10.3 Ya 1 3290 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

53 050602 RA 10.8 Ya 1 3585 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

54 046609 H 12 Tidak 2 3620 Normal 2 52 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

55 037209 E 10.8 Ya 1 3095 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 7 Normal 2 

56 044616 NR 11 Tidak 2 3200 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

57 039919 H 11.8 Tidak 2 2230 BBLR 1 44 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

58 026310 AS  11.3 Tidak 2 4055 Normal 2 51 Normal 2 35 Normal 2 8 Normal 2 

59 047714 G 13.4 Tidak 2 3220 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

60 036502 R 12 Tidak 2 3215 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

61 047234 RL 11.7 Tidak 2 2900 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

62 048739 H 11.4 Tidak 2 2234 BBLR 1 49 Normal 2 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

63 038681 TSA 12.8 Tidak 2 3060 Normal 2 49 Normal 2 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

64 046652 R 13 Tidak 2 2720 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

65 049351 AR 11.2 Tidak 2 2820 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

66 046651 ARA 11.3 Tidak 2 2725 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

67 037853 JB 13.6 Tidak 2 3480 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

68 036960 A 9.4 Ya 1 3150 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

69 052362 CMS 13 Tidak 2 2235 BBLR 1 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

70 050062 N 11.8 Tidak 2 2940 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

71 050663 K 12 Tidak 2 2645 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

72 043954 R 10.8 Ya 1 3340 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

73 037157 S 13 Tidak 2 2500 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

74 046554 I 12.2 Tidak 2 3840 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

75 039850 S 11.3 Tidak 2 2880 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

76 047457 AH 11 Tidak 2 2960 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

77 047562 SM 11 Tidak 2 3115 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

78 047549 D 11.5 Tidak 2 3725 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

79 036045 M 10.8 Ya 1 2635 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

80 044247 NE 10.4 Ya 1 2825 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

81 027252 IE 11.3 Tidak 2 2750 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

82 036353 S 9.4 Ya 1 3220 Normal 2 47 Tidak Normal 1 34 Normal 2 8 Normal 2 

83 036759 I 12 Tidak 2 3080 Normal 2 51 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

84 036646 J  10.1 Ya 1 2980 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

85 017047 F 11.6 Tidak 2 2900 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

86 036756 J 11.5 Tidak 2 2795 Normal 2 48 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

87 044459 NI 11.5 Tidak 2 3100 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

88 036345 H 9.8 Ya 1 2440 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

89 036363 MU 9 Ya 1 2900 Normal 2 45 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

90 051651 KT 11.6 Tidak 2 3000 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

91 052748 NS 13.1 Tidak 2 2825 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

92 052460 JE 12.8 Tidak 2 2885 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

93 052350 S 13 Tidak 2 3655 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

94 052448 VAT 11.2 Tidak 2 3175 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

95 037852 E 9 Ya 1 3175 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

96 050758 N 10.7 Ya 1 3070 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

97 049845 NN 10.7 Ya 1 3250 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 9 Normal 2 

98 049253 K 11.1 Tidak 2 3610 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

99 045953 WM 7.8 Ya 1 2705 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

100 043880 J 11.8 Tidak 2 3200 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

101 036894 M 8.8 Ya 1 3640 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

102 036792 M 10.9 Ya 1 3040 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

103 036794 SW 12.9 Tidak 2 2840 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

104 036578 MA 10.2 Ya 1 3340 Normal 2 51 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

105 036298 R 10.5 Ya 1 2360 BBLR 1 46 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

106 051578 N 9.4 Ya 1 3565 Normal 2 51 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

107 035896 S 11.5 Tidak 2 3380 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

108 043482 RR 10 Ya 1 3115 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

109 036196 M 10 Ya 1 2800 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

110 034181 SD 12.6 Tidak 2 3000 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

111 038581 VR 10.2 Ya 1 3460 Normal 2 51 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

112 047432 NA 14.4 Tidak 2 2900 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

113 044133 HS 11.7 Tidak 2 2760 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

114 049127 I 11.6 Tidak 2 2520 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

115 049736 I 12.3 Tidak 2 2510 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 9 Normal 2 

116 048829 SD 12.6 Tidak 2 3110 Normal 2 47 Tidak Normal 1 34 Normal 2 8 Normal 2 

117 050831 IAL 12.7 Tidak 2 2775 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

118 052443 R 10.2 Ya 1 2210 BBLR 1 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

119 047334 E 10.4 Ya 1 3215 Normal 2 47 Tidak Normal 1 34 Normal 2 8 Normal 2 

120 042927 SR 12.1 Tidak 2 3260 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

121 049182 S 9.4 Ya 1 3300 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

122 049281 YN 12.5 Tidak 2 3340 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

123 049276 M 9.1 Ya 1 2890 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 6 Asfiksia 1 

124 028477 M 11 Tidak 2 2610 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

125 049976 NA 11.8 Tidak 2 3280 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

126 050178 E 8.7 Ya 1 2905 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

127 050084 F 9.5 Ya 1 3220 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

128 050677 WF 8.4 Ya 1 3290 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

129 038180 SNM 11.2 Tidak 2 3115 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

130 050880 S 12.2 Tidak 2 3810 Normal 2 53 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

131 043430 BS 12.5 Tidak 2 2990 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

132 038576 I 11.8 Tidak 2 2600 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

133 045076 S 8.6 Ya 1 2680 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

134 038783 HA 11.1 Tidak 2 3440 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

135 041179 N 11.7 Tidak 2 3700 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

136 039775 HM 10.6 Ya 1 3225 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

137 049083 K 13.1 Tidak 2 2405 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 32 Normal 2 7 Normal 2 

138 037275 MM 12.1 Tidak 2 3255 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

139 051381 IGP 8.9 Ya 1 3260 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

140 042880 AAS 10.8 Ya 1 3695 Normal 2 51 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

141 051479 HM 12.1 Tidak 2 2860 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

142 050798 SM 11.5 Tidak 2 3350 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

143 050680 I 10.3 Ya 1 3200 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 7 Normal 2 

144 037899 FA 11.5 Tidak 2 3570 Normal 2 52 Normal 2 34 Normal 2 1 Asfiksia 1 

145 037897 NA 8.5 Ya 1 3130 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

146 028297 NA 12.8 Tidak 2 3175 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

147 043693 PES 12.6 Tidak 2 2710 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

148 043496 S 10.7 Ya 1 2810 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

149 041998 SS 10 Ya 1 3660 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

150 031198 AM 9.3 Ya 1 4000 Normal 2 52 Normal 2 35 Normal 2 8 Normal 2 

151 052394 H 11.5 Tidak 2 2434 BBLR 1 46 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

152 050793 I 12.9 Tidak 2 2905 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

153 052391 E 8.9 Ya 1 2780 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

154 045417 N 11.2 Tidak 2 3200 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 6 Asfiksia 1 

155 046617 E 11.8 Tidak 2 3400 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

156 039106 R 12.3 Tidak 2 2895 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

157 037215 TD 10.5 Ya 1 2855 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

158 034717 EW 11.4 Tidak 2 3170 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

159 044402 M 11.1 Tidak 2 3245 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

160 023215 N 11.5 Tidak 2 3200 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

161 029318 TA 10 Ya 1 3265 Normal 2 45 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

162 032215 N 12 Tidak 2 2900 Normal 2 45 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

163 035908 H 11.8 Tidak 2 2585 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 3 Asfiksia 1 

164 028439 S 12.8 Tidak 2 3525 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

165 043942 A 10.8 Ya 1 2590 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

166 047025 R 13.4 Tidak 2 3610 Normal 2 52 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

167 037225 J 11 Tidak 2 3100 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

168 044739 SS 11.3 Tidak 2 3889 Normal 2 48 Normal 2 35 Normal 2 8 Normal 2 

169 048331 M 10.8 Ya 1 2535 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 9 Normal 2 

170 037937 S 12 Tidak 2 2920 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

171 046533 T 11.6 Tidak 2 2815 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

172 049223 NH 9.8 Ya 1 4100 Normal 2 51 Normal 2 36 Normal 2 8 Normal 2 

173 035933 NS 10.2 Ya 1 2740 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

174 037234 R 12.8 Tidak 2 2175 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 6 Asfiksia 1 

175 022235 S 11.2 Tidak 2 3050 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

176 043835 SH 12.5 Tidak 2 2310 BBLR 1 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

177 038736 S 11 Tidak 2 2890 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

178 039136 ME 9.1 Ya 1 1940 BBLR 1 43 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

179 039132 FH 10.7 Ya 1 2565 Normal 2 46 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

180 044732 I 12 Tidak 2 3120 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

181 023730 N 11.5 Tidak 2 3195 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

182 045611 N 12.2 Tidak 2 2905 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

183 039410 DY 12.5 Tidak 2 3402 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

184 030310 SH 11.1 Tidak 2 3615 Normal 2 51 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

185 031518 RAPK 10.5 Ya 1 2735 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

186 052703 A 13.3 Tidak 2 3550 Normal 2 52 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

187 022005 E 10.7 Ya 1 3520 Normal 2 53 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

188 052617 N 11.5 Tidak 2 2320 BBLR 1 47 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

189 049706 DK 9.6 Ya 1 2300 BBLR 1 46 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

190 039704 NS 12 Tidak 2 3500 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

191 019870 NK 11.5 Tidak 2 3230 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

192 038671 NF 11.6 Tidak 2 3700 Normal 2 51 Normal 2 35 Normal 2 8 Normal 2 

193 047709 H 13.2 Tidak 2 3350 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

194 044704 I 9.8 Ya 1 1230 BBLR 1 35 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 5 Asfiksia 1 

195 044814 H 11 Tidak 2 3340 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

196 044504 S 13 Tidak 2 2900 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

197 046507 H 10.8 Ya 1 3350 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

198 049217 F 8 Ya 1 3140 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

199 041220 D 10.1 Ya 1 3550 Normal 2 49 Normal 2 35 Normal 2 5 Asfiksia 1 

200 050207 I 13 Tidak 2 2900 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

201 050712 P 10.8 Ya 1 2700 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

202 050768 L 11.7 Tidak 2 3900 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

203 050672 S 13 Tidak 2 2800 Normal 2 46 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 



 
 

 

204 050682 AM 11 Tidak 2 3200 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

205 048404 N 12 Tidak 2 4200 Normal 2 51 Normal 2 35 Normal 2 9 Normal 2 

206 045913 NL 8.8 Ya 1 3700 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

207 020101 NB 11.8 Tidak 2 3000 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

208 052425 S 9.8 Ya 1 2600 Normal 2 47 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

209 052371 IB 10.8 Ya 1 2350 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 6 Asfiksia 1 

210 052645 S 10.7 Ya 1 2500 Normal 2 46 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

211 052744 IW 11.2 Tidak 2 3200 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

212 052724 P 12 Tidak 2 3550 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

213 036634 S 13.2 Tidak 2 3800 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

214 036713 HJ 11 Tidak 2 2600 Normal 2 46 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

215 036824 D 8.6 Ya 1 2200 BBLR 1 46 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 5 Asfiksia 1 

216 024412 H 11.8 Tidak 2 3000 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

217 036603 Y 14.3 Tidak 2 3400 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

218 045101 H 11 Tidak 2 2900 Normal 2 47 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

219 037203 M 12.7 Tidak 2 3500 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

220 037187 N 13.7 Tidak 2 2750 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

221 021644 AD 12.3 Tidak 2 3250 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

222 044865 AH 10 Ya 1 3200 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

223 037826 R 12.1 Tidak 2 2900 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

224 044473 IR 11.1 Tidak 2 2900 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

225 020147 A 11.5 Tidak 2 3200 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

226 037913 R 11.1 Tidak 2 3100 Normal 2 51 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

227 037873 K 9.8 Ya 1 2900 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

228 037882 S 12.2 Tidak 2 3300 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

229 044761 L 10.8 Ya 1 2750 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

230 008072 H 11 Tidak 2 3000 Normal 2 47 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

231 026150 A 11.5 Tidak 2 3350 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

232 038526 E 11.6 Tidak 2 3400 Normal 2 50 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

233 044571 N 12 Tidak 2 2750 Normal 2 47 Tidak Normal 1 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

234 045907 NM 13.2 Tidak 2 3000 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

235 030678 EW 11.1 Tidak 2 3400 Normal 2 48 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

236 045627 YA 10 Ya 1 2700 Normal 2 49 Normal 2 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

237 038567 GL 13 Tidak 2 3350 Normal 2 48 Normal 2 31 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

238 034288 H 9.7 Ya 1 3100 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

239 045870 R 11.4 Tidak 2 3150 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

240 038758 A 13.6 Tidak 2 2950 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

241 036191 NF 12.5 Tidak 2 3200 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

242 039092 M 13.2 Tidak 2 3700 Normal 2 52 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

243 040961 D 10.8 Ya 1 3200 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

244 034168 SN 11.7 Tidak 2 3250 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

245 047334 S 9.5 Ya 1 3300 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

246 039157 H 12.8 Tidak 2 3400 Normal 2 50 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

247 047226 P 11.9 Tidak 2 3000 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

248 039250 SA 13.6 Tidak 2 3450 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

249 047357 W 9.1 Ya 1 2900 Normal 2 47 Tidak Normal 1 32 Normal 2 8 Normal 2 

250 045744 M 10 Ya 1 3200 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

251 039748 S 11.3 Tidak 2 3000 Normal 2 49 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

252 042434 A 9.1 Ya 1 3300 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

253 047549 K 11 Tidak 2 2640 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

254 039781 E 13.1 Tidak 2 3400 Normal 2 48 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

255 047738 Y 11.9 Tidak 2 2700 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 



 
 

 

256 039940 RF 12.9 Tidak 2 2550 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

257 039941 S 10.9 Ya 1 1750 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 3 Asfiksia 1 

258 046039 L 10.7 Ya 1 2400 BBLR 1 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

259 015266 Z 14 Tidak 2 2900 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

260 046502 G  11.3 Tidak 2 3550 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

261 046572 W 13.2 Tidak 2 3700 Normal 2 49 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

262 046567 D 12.4 Tidak 2 3150 Normal 2 49 Normal 2 34 Normal 2 8 Normal 2 

263 035638 SR 10 Ya 1 1300 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 3 Asfiksia 1 

264 046503 Y 9.1 Ya 1 2800 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

265 049140 N 13.1 Tidak 2 2900 Normal 2 48 Normal 2 32 Normal 2 8 Normal 2 

266 049092 SA 11.1 Tidak 2 3400 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

267 049142 NC 7.8 Ya 1 2700 Normal 2 47 Tidak Normal 1 33 Normal 2 8 Normal 2 

268 049145 H 11.7 Tidak 2 3650 Normal 2 50 Normal 2 33 Normal 2 8 Normal 2 

269 049153 R 12.9 Tidak 2 2200 BBLR 1 45 Tidak Normal 1 30 Tidak Normal 1 8 Normal 2 

 

 



 
 

 

Lampiran 2 : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS 23 

 
1. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Berat Badan Bayi 

Kadar_Hb * BB_Bayi Crosstabulation 

Count   

 

BB_Bayi 

Total BBLR Normal 

Kadar_Hb Anemia 17 88 105 

Tidak Anemia 9 155 164 

Total 26 243 269 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.398a 1 .004   

Continuity Correctionb 7.217 1 .007   

Likelihood Ratio 8.170 1 .004   

Fisher's Exact Test    .005 .004 

Linear-by-Linear Association 8.367 1 .004   

N of Valid Cases 269     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.15. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Hipotesis : 

H0: Tidak ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan berat badan bayi 

H1:  Ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan berat badan bayi 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

 Tolak H0 dan terima H1, jika nilai p-value lebih kecil dari α=0.05 . Sebaliknya terima 

H0 dan tolak H1, jika nilai p-value lebih besar dari α=0.05. 

 Tolak H0 dan terima H1, jika nilai           lebih besar         . Sebaliknya 

terima H0 dan tolak H1, jika nilai           lebih kecil         . 

 

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square) 

Pada tabeldiatas menunjukkan hasil analisis uji Chi-Square. Dengan taraf nyata/alfa 

(α) : 0.05 terlihat pada nilai p-value 0.004<0.05. Selain itu nilai          =8.398 

>        =3.841. Kedua model pengambilan keputusan menunjukkan H0 ditolak / H1 



 
 

 

diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan ada hubungan siginifikan antara 

Kadar Hb  dengan berat badan bayi. 

 

2. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Panjang Badan Bayi 

Kadar_Hb * PB_Bayi Crosstabulation 

Count   

 

PB_Bayi 

Total Tidak Normal Normal 

Kadar_Hb Anemia 41 64 105 

Tidak Anemia 39 125 164 

Total 80 189 269 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7.141a 1 .008   

Continuity Correctionb 6.429 1 .011   

Likelihood Ratio 7.048 1 .008   

Fisher's Exact Test    .009 .006 

Linear-by-Linear Association 7.114 1 .008   

N of Valid Cases 269     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.23. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Hipotesis : 

H0: Tidak ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan panjang badan bayi 

H1:  Ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan panjang badan bayi 

  



 
 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

 Tolak H0 dan terima H1, jika nilai asymp lebih kecil dari 0.05 tabel. Sebaliknya 

terima H0 dan tolak H1, jika nilai asymp lebih besar dari 0.05. 

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square) 

Pada table diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi-Square. Dengan taraf nyata/alfa : 

0.05 terlihat pada nilai asymp signifikan 0.008<0.05. Kedua model pengambilan keputusan 

menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan 

ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb  dengan panjang badan bayi. 

 

3. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Lingkar Kepala Bayi 
 

Kadar_Hb * LK_Bayi Crosstabulation 

Count   

 

LK_Bayi 

Total Tidak Normal Normal 

Kadar_Hb Anemia 16 89 105 

Tidak Anemia 11 153 164 

Total 27 242 269 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.159a 1 .023   

Continuity Correctionb 4.258 1 .039   

Likelihood Ratio 5.014 1 .025   

Fisher's Exact Test    .036 .021 

Linear-by-Linear Association 5.140 1 .023   

N of Valid Cases 269     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.54. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Hipotesis : 

H0: Tidak ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan lingkar kepala bayi 

H1:  Ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan lingkar kepala bayi 

 

 



 
 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

 Tolak H0 dan terima H1, jika nilai asymp lebih kecil dari 0.05 tabel. Sebaliknya 

terima H0 dan tolak H1, jika nilai asymp lebih besar dari 0.05. 

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square) 

Pada table diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi-Square. Dengan taraf nyata/alfa : 

0.05 terlihat pada nilai asymp signifikan 0.023<0.05. Kedua model pengambilan keputusan 

menunjukkan H0 ditolak / H1 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan 

ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb  dengan lingkar kepala bayi. 

 

4. Kadar Hb Ibu Hamil dengan Apgar Score Bayi 

Kadar_Hb * Apgar_Score Crosstabulation 

Count   

 

Apgar_Score 

Total Asfiksia Normal 

Kadar_Hb Anemia 9 96 105 

Tidak Anemia 5 159 164 

Total 14 255 269 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.957a 1 .047   

Continuity Correctionb 2.917 1 .088   

Likelihood Ratio 3.840 1 .050   

Fisher's Exact Test    .054 .045 

Linear-by-Linear Association 3.943 1 .047   

N of Valid Cases 269     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.46. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Hipotesis : 

H0: Tidak ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan apgar score  

H1:  Ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb dengan apgar score 

  



 
 

 

Kriteria Pengambilan Keputusan : 

 Tolak H0 dan terima H1, jika nilai asymp lebih kecil dari 0.05 tabel. Sebaliknya 

terima H0 dan tolak H1, jika nilai asymp lebih besar dari 0.05. 

Kesimpulan Hasil Analisis (Chi Square) 

Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis uji Chi-Square. Dengan taraf nyata/alfa : 

0.05 terlihat pada nilai asymp signifikan 0.047<0.05. Kedua model pengambilan keputusan 

menunjukkan H1 ditolak / H0 diterima, sehingga dari analisis data dilapangan menyatakan 

tidak ada hubungan siginifikan antara Kadar Hb  dengan apgar score. 
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  Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Nama Orangtua : 

Ayah : H. Jamaluddin 

Ibu : Hj. Haeriah 

Anak Ke : 3 (Tiga) 

Alamat : Jl. Matahari, Pangkep 

Telepon : 085242412945 

Email : rhy27698@gmail.com 

Riwayat pendidikan :  

SD : SDN 28 Tumampua II Pangkajene 

SMP : SMPN 2 Pangkajene 

SMA : SMAN 2 Labakkang Boarding School 

Pengalaman Organisasi : 

 Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran Divisi Pengembangan Minat 

dan Bakat Periode 2017-2018 

 Sekretaris II Himpunan Mahasiswa Jurusan Kedokteran Periode 2018-2019 

 Sekretaris Umum Tim Bantuan Medis An-Nafis Periode 2019-2020 

 Pengurus Al-Zahrawi Medical Research Club Periode 2019-2020 

Prestasi yang Pernah Diraih : Finalis Poster Public HOLISTIC di Universitas Haluoleo 
Kendari 2018 

 


