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ABSTRAK 

Nama    :  Yusril Ihsanul Mukarram 

NIM    :  70600116047 

Pembimbing I   :  Dr. dr. Najamuddin, M.Kes 

Pembimbing II  :  dr. Azizah Nurdin, Sp.OG, M.Kes 

Judul Skripsi  : Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan 

Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018 

Antenatal care(ANC) merupakan suatu pelayanan ibu hamil yang 

dilakukan selama kehamilan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Perdarahan 

postpartum merupakan salah satu faktor resiko kematian ibu tertinggi di 

Indonesia. Ketidakpatuhan ANC merupakan salah satu faktor resiko secara tidak 

langsung mengakibatkan terjadinya komplikasi kehamilan salah satunya adalah 

perdarahan postpartum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum. 

Penelitian ini menggunakan design penelitian yaitu deskriptif retrospektif dengan 

pendekatana Cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu 

hamil yang mengalami perdarahan postpartum berdasarkan data rekam medik 

RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

tootal sampling dimana semua populasi pada penelitian ini dijadikan sebagai 

sampel. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 53 sampel atau 64,3% dari total 

sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang 

dari 24 jam, terdapat 2 sampel atau 2,44% dari total sampel dengan ANC patuh 

dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 11 sampel 

atau 13,41% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan pendarahan 

postpartum lebih dari 24 jam, dan terdapat 16 sampel atau 19,51% dari total 

sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 

jam. Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,000. Karena p-value< 

alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

ANC dengan onset pendarahan postpartum. 

 

Kata kunci :  Antenatal Care, Perdarahan Postpartum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu sasaran pokok dari kementrian kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia adalah peningkatan atau perbaikan 

status kesehatan ibu dan anak. Perbaikan kesehatan ibu dan anak ini dapat 

ditinjau dari data morbiditas dan mortalitas ibu dan anak di Indonesia 

(Kemenkes RI, 2015).  

Menurut WHO, pada tahun 2015  didapatkan angka kematian ibu 

(AKI) sebanyak 303.000 atau 239/100.000 kelahiran hidup baik selama 

maupun setelah kehamilan dan persalinan. Angka kejadian ini masih sangat 

jauh dari target WHO ditahun 2016 – 2030 turun menjadi 70/100.000 

kelahiran hidup (WHO 2015). Di Indonesia, pada tahun 2015 didapatkan 

angka kematian ibu (AKI) sebanyak 305/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes 

RI, 2017). 

Di Sulawesi Selatan angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2016 

didapatkan sebanyak 153 orang atau 103/100.000 kelahiran hidup. Angka ini 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 dan 

2015 yaitu sebesar 138 dan 149 orang (Dinkes Sulsel, 2017). Di Kabupaten 

Gowa angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 dan 2016 mengalami 

peningkatan yaitu sebanyak 12 dan 14 orang (Dinkes Gowa, 2017).  

Penyebab tingginya angka kematian ibu ini adalah perdarahan, infeksi, 

tekanan darah tinggi selama kehamilan, partus lama, dan abortus (Kemenkes 

RI, 2017). Penyebab terbanyak dari kematian ibu ini adalah perdarahan 

sebesar 30,3 %, dimana jenis perdarahan tersering menyebabkan kematian ibu 

di dunia adalah perdarahan post partum yaitu sebesar 35 % (Ramadhan, 2019).  
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Menurut WHO, setiap tahun terjadi perdarahan postpartum sebanyak 

14 juta ibu  diseluru dunia (WHO, 2015). Di negara berkembang, 60 % dari 

100.000 kematian ibu disebabkan oleh perdarahan postpartum (Ramadhan, 

2019). Di Indonesia, pada tahun 2011 didaptkan bahwa seluruh kematian ibu 

hamil di Indonesia 28 % disebabkan oleh perdarahan dan perdarahan 

terbanyak adalah perdarahan postpartum (Rifdiani, 2017). Di RSKDIA Pertiwi 

Makassar pada tahun 2013 di dapatkan sebanyak 318 komplikasi persalinan 

dan 41 diantaranya adalah perdarahan postpartum (Edy, 2015). Di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa pada tahun 2018, didapatkan kasus perdarahan 

postpartum sebanyak 82 kasus. Dengan tingginya angka kejadian perdarahan 

postpartum maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum di 

RSUD Syekh Yusuf tahun 2018.  

Faktor resiko dari terjadinya perdarahan postpartum adalah riwayat 

perdarahan postpartum, usia, anemia, preeklamsia, dan kunjungan ANC. 

Kunjungan ANC termasuk faktor resiko karena dengan ibu patuh melakukan 

kunjungan ANC maka penyakit-penyakit yang diderita ibu bisa ditangani 

sebelum melahirkan (Puspita, 2017).    

Angka kepatuhan melakukan kunjungan ANC lengkap di Indonesia 

yaitu sebanyak 4 kali selama kehamilan pada tahun 2016 mengalami 

penurunan sebanyak 2,13 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 85,35 % 

(Kemenkes RI, 2017). Di Provinsi Sulawesi Selatan angka kepatuhan 

kunjungan ANC sebesar 79,81 % (Dinkes Sulsel, 2017).  

Pelayanan ANC yang lengkap dapat menghindari berbagai faktor 

resiko yang dapat mengancam keselamatan ibu dan neonatus seperti mencegah 

anemia saat hamil, mencegah tekanan darah tinggi, mendeteksi letak janin dan 
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dengan ANC juga dapat menentukan jenis persalinan yang aman. Selain itu, 

dengan ANC ibu hamil juga akan di berikan edukasi terkait gizi yang baik, 

pemantauan perkembangan berat badan ibu dan janin, dan juga mengajarkan 

ibu tentang tanda bahaya kehamilan sehingga ibu hamil bisa lebih siaga 

dengan keadaan yang terjadi (Kemenkes RI, 2017).  

penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada begitu banyak bahaya yang 

bisa terjadi jika seorang ibu hamil tidak rutin untuk melakukan ANC karena 

dengan melakukan ANC dapat membuat dirinya terhindar dari masalah atau 

komplikasi selama kehamilannya. Allah berfirman di dalam QS Ar-Rad/13 : 

11 sebagai berikut : 

ُ مَا بِّ  نْ بَيِّْْ يَدَيْهِّ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ يََْفَظوُنهَُ مِّنْ أمَْرِّ اللَّهِّۗ  إِّنه اللَّهَ لََ يُ غَيِِّّ قَوْمٍ حَتَّهٰ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّ
وُا مَا  ُ بِّقَوْمٍ سُوءًا فَلََ مَرَده لَهُۚ  وَمَا يُ غَيِِّّ مْۗ  وَإِّذَا أرَاَدَ اللَّه هِّ نَْ فُسِّ نْ وَالٍ بِِّ لََمُْ مِّنْ دُونِّهِّ مِّ  

 
Terjemahnya : “ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 
menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

Dari ayat di atas jelas bahwa sebagai seorang manusia hendaknya kita 

selalu melakukan yang terbaik baik untuk diri kita sendiri maupun untuk 

orang lain. Begitupula dengan ibu yang sedang mengandung. Ibu yang sedang 

mengandung mengalami banyak perubahaan fisiologis tubuh yang sewaktu – 

waktu dapat menimbulkan masalah atau penyakit. Salah satu cara untuk 

mencegah terjadinya masalah kehamilandalah dengan selalu berusaha untuk 

melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) yang rutin. Namun, masih banyak 

ibu hamil yag tidak patuh dalam melakukan ANC yang pada dasarnya 

program ini hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kepatuhan ANC ini 

dipengaaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah karena motivasi ibu yang 
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kurang untuk melakukan ANC. Allah berfirman dalam QS Az-zumar/39 : 53 

sebagai berikut : 

َ يَ غْفِّرُ الذ   نْ رَحَْْةِّ اللَّهِّ ۚ إِّنه اللَّه مْ لََ تَ قْنَطوُا مِّ هِّ نوُبَ قُلْ يََ عِّبَادِّيَ الهذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنَْ فُسِّ
يمُ   جَِّيعًاۚ  إِّنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِّ

Terjemahannya :  

”Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap 
diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.  

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus selalu 

bersemanaat dalam mencari ridha Allah termasuk salah satunya adalah ibu 

hamil yang seharusnya selalu bersemangaat untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan agar terhindar dari segala masalah atau komplikasi serta 

memperoleh kesehatan yang optimal. 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD 

Syekh Yusuf tahun 2018 ? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan 

onset perdarahan postpartum.  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset 

perdarahan postpartum.  
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional  

a. Variabel Independen  

1) ANC (Antenatal Care)  

a) Definisi : Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan yang profesional untuk meningkatkan derajat 

kesehatan ibu hamil beserta janin yang dikandungnya 

(Kemenkes RI, 2017) 

b) Kriteria objektif :  

(1) ANC patuh :1 kali pada trimester 1, 1 kali pada  

trimester 2   dan 2 kali pada trimester 3  

(2) ANC tidak patuh : kurang dari 4 kali kunjungan ANC  

b. Variabel Dependen  

1) Perdarahan Postpartum  

a) Definisi : Perdarahan lebih dari 500cc yang terjadi setelah 

bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah 

persalinan abdominal (Leveno, 2015).  

b) Kriteria Objektif  :  

(1) Perdarahan postpartum primer : perdarahan yang terjadi 

< 24 jam setelah persalinan.  

(2) Perdarahan postpartum sekunder : perdarahan yang 

terjadi > 24 jam setelah persalinan.  

c. Variabel Penghambat  

1) Lama Pendidikan Formal Ibu Hamil  

a) Definisi : Suatu proses pendidikan yang di tempuh secara 

terstruktur dan juga berjenjang (Fitriyana, 2015).  
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b) Kriteria objektif :  

(1) Menempuh pendidikan formal ≤ 9 tahun  

(2) Menempuh pendidikan formal > 9 tahun  

2) Usia Ibu Hamil  

a) Definisi : Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak 

dilahirkan atau diadakan) (Santika, 2015).  

b) Kriteria objektif : 

(1) < 20 tahun  

(2) 20 – 35 tahun  

3) Paritas Ibu 

a) Definisi : Jumlah anak yang pernah dilahirkan (Pinontoan, 

2015).  

b) Kriteria objektif :  

(1) Primipara : Pernah melahirkan 1 orang anak  

(2) Multipara : Pernah melahirkan anak 2 – 5 anak 

4) Pekerjaan Ibu Hamil  

a) Definisi : Segala bentuk aktivitas yang dilakukan ibu hamil 

yang dapat memberikan tambahan penghasilan untuk 

keluarganya (Susanto, 2016). 

b) Kriteria objektif : Bekerja atau tidak bekerja. 

d. Variabel Pendukung  

1) Anemia  

a) Definisi : Suatu kedadaan diaman tubuh memiliki jumlah 

sel darah merah atau eritrosit yang terlalu sedikit atau 

dibawah kadar normal (Proverawati, 2013). 

b) Kriteria objektif :  
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(1) Anemia : < 11gr/dl 

(2) Tidak Anemia : ≥ 11 gr/dl 

2) Makrosomia  

a) Definisi : Berat badan bayi yag lahir melebihi batas normal 

tanpa memandang usia gestasi (Budiastuti, 2012). 

b) Kriteria objektif :  

(1) Makrosomia : berat badan baayi baru lahir  > 4000 

gram. 

(2) Tidak makrosomia : Berat badan bayi baru lahir < 4000  

3) Gemelli  

a) Definisi : Kehamilan dengan jumlah anak 2 atau lebih 

(Yusrawati, 2014).  

b) Kriteria objektif : Jumlah anak ≥ 2 anak. 

2. Ruang lingkup penelitian  

Penelitian ini berdasar pada pengambilan data di RSUD Syekh 

Yusuf. data yang di maksud adalah data rekam medik ibu hamil yang 

lengkap. Kemudian setelah itu, dari data yang didapatkan ini akan di 

hubungkan berdasarkan teori yang ada sebelumnya terkait hubungan 

tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD 

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa 2018. 

E. Kajian Pustaka  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari, dkk. Pada tahun 

2017 dengan judul penelitian yaitu “ Risk Factor of Postpartum 

Hemorrhage in Bondowoso District, East Java ”. Perbedaannya, pada 

penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Fixed 

Disease Sampling. Selain itu penelitian ini memiliki banyak variabel 
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independen yaitu semua faktor resiko yang dapat menyebabkan 

terjadinya perdarahan postpartum. Sedangkan persamaannya adalah 

pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik 

observasional. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna 

Puspitasari, dkk. Yaitu terdapat banyak faktor resiko yang 

berhubungan dengan terjadinya perdarahan postpartum diantaranya 

adalah jarak kehamilan, jenis persalinan yang digunakan, frekuensi 

ANC, dan jumlah skor KSPR.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Wafda Ramadhan dkk. Pada 

tahun 2019 yang berjudul  Profil Pasien Hemorrhagic Postpartum di 

RSUP Dr. M.  Djamil Padang. Perbedaan penelitian saya dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian ini mempunyai banyak variabel 

yang menjadi pengaruh terjadinya perdarahan post partum. Sedangkan 

untuk persamaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif retrospektif dengan pendekatan Cross Sectional. 

Adapun hasil yang didapatkan oleh Jihan Wafda Ramadhan dkk, 

adalah pasien perdarahan postpartum terbanyak adalah perdarahan 

postpartum primer, yang ditemukan pada ibu dengan usia 21 – 34 

tahun, ibu multipara, kehamilan dan persalinan buruk, kadar Hb < 11 

gr%. 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengatahui 

hubungan antara tingkat kepatuhan ANC dengan onset perdarahan 

postpartum di RSUD Syekh Yusuf tahun 2018.  

2. Tujuan khusus  
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a. Untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang patuhan melakukan 

ANC dan tidak, pada semua ibu yang mengalami perdarahan 

postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018.  

b. Untuk mengetahui jumlah kejadian perdarahan postpartum dan 

jenisnya di RSUD Syekh Yusuf Tahun 2018. 

c. Untuk melihat distribusi kejadian anemia, gemely, dan 

makrosomia pada semua kasus perdarahan postpartum.  

d. Mengetahui pengaruh pendidikan formal, usia, jumlah paritas, 

dan pekerjaan terhadap kepatuhan ANC ibu hamil.  

e. Untuk mengetahui pengaruh kelengkapan ANC terhadap 

terjadinya anemia, gemely, dan makrosomia yang berhubungan 

dengan terjadinya perdarahan postpartum.  

G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu yang 

telah didapat selama studi khususnya mengenai hubungan tingkat 

kepatuhan ANC dengan onset  perdarahan postpartum di RSUD Syekh 

Yusuf Kabupaten Gowa. 

2. Bagi Pengetahuan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai  bahan bacaan yang 

menambah pengetahuan dan merupakan salah satu bahan acuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak. 

3. Bagi Instansi  

Sebagai bahan informasi bagi RSUD Syekh Yusuf dan instansi 

terkait lainnya dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak, serta 
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dapat menjadi acuan atau informasi untuk menetapkan sebuah kebijakan-

kebijakan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Antenatal Care  

1. Definisi  

Antenatal care (ANC) adalah suatu pelayanan kesehatan kepada ibu 

hamil dan juga janin yang dikandung yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

profesional dan telah memiliki surat izin dalam pelaksanaannya (Kemenkes 

RI, 2017). Tenaga kesehatan yang dapat melakukan asuhan antenatal adalah 

dokter spesialis obsetri dan ginekologi, dokter umum, bidan dan perawat 

(Fitrayeni, 2015). 

2. TujuanAntenatal Care  

Antenatal care merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sebagai salah satu cara untuk memanajemen kehamilan. Adapun 

tujuan pelaksanaan ANC adalah sebagai berikut (Benson, 2013): 

a. Untuk memastikan sejauh mungkin tentang kehamilan tanpa adanya 

komplikasi dan persalinan bayi hidup yang sehat. 

b. Untuk menentukan dan memberikan perawatan pada kehamilan 

beresiko.   

c. Untuk mengetahui metode dan tingkat perawatan setiap ibu hamil yang 

melakukan ANC. 

d. Untuk membantu dan mengajari serta mengedukasi ibu dalam 

mempersiapkan persalinan, kelahiran dan membesarkan anak.  

e. Untuk melakukan pengecekan penyakit-penyakit lain pada ibu hamil 

yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anaknya.  

f. Untuk memberikan pengarahan untuk selalu hidup sehata bagi ibu 

hamil dan juga keluarganya.  
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Dari tujuan diatas jelas bahwa dengan melakukan ANC yang rutin sesuai yang 

disarankan kita akan terhindar dari segala hal atau masalah yang bisa terjadi 

saat hamil dan juga melahirkan. Sehingga, sepatutnya ibu hamil selalu 

bersemangat dalam melakukan ANC karena ada banyak kebaikan yang akan 

didapatkan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu :  

فَ  عُكَ ا لْمُؤْمِّنُ الْقَوِّي  خَيٌّْ وَأَحَب  إِّلََ االله مِّنَ الْمُؤْمِّنِّ الضهعِّيفِّ وَفِِّ كُلٍِ خَيٌّْ احْرِّصْ عَلهي مَا يَ ن ْ
زْ وَ إِّنْ  الله وَلََ تَ عْجِّ عَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا. وَلَكِّنْ قُلْ  أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلََ تَ قُلْ لَوْ أَنِِّّ ف َ وَاسْتَعِّنْ بِِّ

 قَدَرُاللهِّ وَمَا شَاءَفَ عَلَ فإَِّنه لَوْ تَ فْتَحُ عَمَلَ الشهيْطاَنِّ 
Terjemahannya:  
“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada 
mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. 
Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah 
kepada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpah suatu 
musibah, maka janganlah engkau katakan :’seandainya aku lakukan 
demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah kamu katakan :’ini 
sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi.’ 
Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu sayitan (HR. 
Muslim).” 

3. Jadwal PelayananAntenatal Care 

Setiap ibu hamil mempunyai kemungkinan resiko mengalami 

komplikasi yang dapat mengancam keselamatan dia dan anaknya. Oleh karena 

itu, WHO menganjurkan untuk setiap ibu hamil rutin mememriksakan 

kehamilannya ke tenaga kesehatan paling sedikit 4 kali  selama proses 

kehamilannya (Kemenkes, 2013). Kunjungan minimal 4 kali ini dibagi 

berdasarkan waktu atau usia kehamilan yaitu (Aisyah, 2017): 

a. Satukali kunjungan dilakukan pada trimester pertama (< 14 minggu).  

b. Satu kali kunjungan dilakukan pada trimester kedua (14 – 28 minggu) 

c. Dua kali kunjungan dilakukan pada trimester ketiga (28 – 36 minggu 

dan sesudah minggu ke 36).  
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4. Pelayanan Saat Melakukan ANC  

Pelaksanaan ANC pada dasarnya merupakan pelayanan untuk 

pemeriksaan ibu hamil dari awal kehamilan hingga ibu hamil akan 

melahirkan. Didalam pelayanan ANC ini ada banyak pemeriksaan yang 

dilakukan. Dibawah ini adalah tabel terkait hal-hal yang dilakukan petugas 

kesehatan dalam melakukan ANC (Kemenkes, 2013) :  

Tabel 2.1 Pelayanan ANC Yang Dilakukan.  

Pemeriksaan dan Tindakan  Trimester  

 I II III 

Anamnesis     

riwayat medis lengkap  

pemeriksaan catatan pada kunjunga sebelumnya 

keluhan yang mungkin dialami selama ini  

Ya  

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Pemeriksaan Fisik Umum     

Pemeriksaan fisik umum lengkap  

Keadaan umum  

Tekanan darah  

Suhu tubuh  

Tinggi badan  

Berat badan  

LILA 

Gejala anemia (pucat, nadi cepat) 

Edema  

Tanda bahaya lainnya (sesak, perdarahan, dll) 

Pemeriksaan terkait masalah yang ditemukan 

pada kunjungan sebelumnya  

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 



14 
 

 
 

Pemeriksaan Fisik Obsetri     

Vulva/perineum  

Pemeriksaan inspekulo  

Tinggi fundus  

Pemeriksaan obsetri dengan manuver leopold 

Denyut jantung janin 

Ya 

Ya 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Pemeriksaan Penunjang     

Golongan darah ABO dan rhesus 

Kadar glukosa darah  

Kadar Hb 

Kadar protein urine  

Tes BTA  

Tes HIV 

Tes malaria  

Tes sifilis  

USG 

Ya 

* 

Ya 

* 

* 

Ya* 

Ya* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

* 

Ya 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Imunisasi, Suplementasi, dan KIE    

Skrining status TT dan vaksinasi sesuai status  

Zat  besi dan asam folat  

Aspirin  

Kalsium  

KIE (sesuai materi) 

Ya 

Ya 

* 

* 

Ya 

 

Ya 

* 

* 

Ya 

 

Ya 

* 

* 

Ya 

Keterangan :  

a. Tabel tersebut merupakan pedoman untuk setiap ibu yang menjalani 

asuhan antenatal sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
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b. Jika terdapat jadwal kunjungan yang terlewatkan, maka lengkapi 

tatalaksana yang terlewatkan dahulu pada kunjungan berikutnya.  

c. Lakukan rujukan sesuai indikasi jika menemukan kelainan pada 

pemeriksaan terutama jika kelainan tersebut tidak membaik pada 

kunjungaan berikutnya.  

d. (Ya) = Rutin, (*) = Sesuai indikasi, (Ya*) = Rutin untuk daerah 

endemis. 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan ANC 

Kepatuhan untuk melakukan pemeriksaan rutin saat kehamilan 

mempunyai beberapa faktor pendorong. Faktor yang dimaksud adalah sebagai 

berikut :  

a. Tingkat pendidikan ibu hamil  

Semakin tinggi tingkat pendidikan dari ibu yang sedang 

mengandung maka akan mempunyai banyak pengetahuan terkait suatu hal 

termasuk tentang kesehatan. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki 

inilah sehingga ibu hamil tersebut akan rutin dalam memeriksakan 

kesehatan dan kehamilannya di fasilitas kesehatan (Junga, 2017). 

b. Penghasilan ibu hamil  

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mira Kristiani dewi 

pada tahun 2014 didapatkan bahwa ibu hamil dengan penghasilan yang 

tinggi memiliki tingkat kepatuhan ANC yang baik dibandingkan dengan 

ibu hamil dengan penghasilan yang lebih rendah (Dewi, 2014). 

c. Letak geografis  

Ibu hamil yang tinggal diperkotaan dan dekat dengan pelayanan 

kesehatan akan lebih sering dan patuh untuk melakukan ANC 

dibandingkan dengan ibu hamil yang tinggal di pelosok desa. Hal ini 
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karena fasilitas kesehatan di pelosok desa masih sedikit sehingga butuh 

waktu dan tenaga serta transportasi untuk menjangkau fasilitas kesehatan 

yang layak. Hal inilah yang membuat ibu hamil yang tinggal di pelosok 

desa tidak melakukan ANC (Rachmawati, 2017). 

d. Dukungan keluarga  

Seorang suami dalam keadaan istri sedangn mengandung harus 

memberikan perhatian yang khusus dan dukungan berupa dukungan 

simpatik, empati, cinta, kepercayaan dan juga penghargaan sehingga ibu 

yang sedang hamil dapat selalu tenang dan bahgia. Dari keadaan tersebut 

maka ibu hamil akan rajin dan giat dalam melakukan pemeriksaan ANC 

agar dapat menjaga kesehatan diri dan anaknya (Mulyana, 2017).   

e. Jumlah paritas ibu hamil  

Seseorang dengan kehamilan pertama akan lebih giat dalam 

melakukan pemeriksaan kesehatan saat dia hamil dibandingkan ibu hamil 

yang sudah memiliki banyak anak. Hal ini terjadi karena ibu dengan 

kehamilan pertama masih tidak mengetaui tentang hal-hal yang harus 

dilakukan selama kehamil sehingga membuat dia akan datang ke tenaga 

kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin. berbeda dengan ibu dengan 

jumlah anaknya sudah banyak, karena dia mengangap bahwa sudah tahu 

tentang segalah sesuatu yang harusnya dilakukan selama kehamilannya 

sehingga cederung akan lebih malas dalam melakukan pemeriksaan ANC 

(Junga, 2017). 

f. Pekerjaan ibu hamil  

Ibu hamil yang memiliki pekerjaan akan lebih berpotensi memiliki 

ANC yang lengkap dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Pada ibu 

yang bekerja akan memiliki penghasilan sehingga dapat digunakannya 
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untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat dia hamil. Selain itu, ibu 

hamil yang bekerja akan mendapatkan tentang informasi terkait 

pentingnya ANC sehingga ibu hamil akan lebih giat atau termotivasi untuk 

melakukan ANC (Dewi, 2014). 

g. Usia ibu hamil 

Semakin tua atau cukup umur tingkat kematangan seseorang akan 

lebih dipercaya dibandingkan orang yang belum cukup tinggi 

kedewasaannya. Jika kematangan seorang ibu hamil cukup tinggi maka 

pola pikirnya juga akan lebih dewasa sehingga akan lebih memiliki 

kesadaran betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan saat hamil (Dewi, 

2014).  

B. Perdarahan Postpartum  

1. Definisi dan klasifikasi perdarahan postpartum  

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi pasca pelahiran 

dengan jumlah darah 500 mL atau lebih pada persalinan normal dan 1000 mL 

atau lebih pada persalinan abdominal(Leveno, 2015). Untuk klasifikasi dari 

perdarahan postpartum adalah sebagai berikut (Sundari, 2015): 

a. Perdarahan postpartum primer  

Perdarahan postpartum primer adalah perdarahan yang terjadi 

dalam 24 jam pertama setelah kala III.  

b. Perdarahan potpartum sekunder  

Perdarahan postpartum sekunder adalah perdarahan yang terjadi 

pada masa nifas (puerperium) atau terjadi setelah 24 jam pertama.   

2. Epidemiologi  

Menurut WHO, setiap tahun terjadi perdarahan postpartum sebanyak 14 

juta ibu  diseluru dunia (WHO, 2015). Di negara berkembang, 60 % dari 
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100.000 kematian ibu disebabkan oleh perdarahan postpartum (Ramadhan, 

2019). Di Indonesia, pada tahun 2011 didaptkan bahwa seluruh kematian ibu 

hamil di Indonesia 28 % disebabkan oleh perdarahan dan perdarahan terbanyak 

adalah perdarahan postpartum (Rifdiani, 2017). Di RSKDIA Pertiwi Makassar 

pada tahun 2013 di dapatkan sebanyak 318 komplikasi persalinan dan 41 

diantaranya adalah perdarahan postpartum (Edy, 2015). 

3. Etiologi dan Faktor Resiko Perdarahan Postpartum  

Pada kasus perdarahan postpartum memiliki banyak penyebab yaitu 

atonia uteri, retensio plasenta, laserasi jalan lahir, dan kelainan penyakit darah 

(Wardani, 2017). Sedangkan untuk faktor predisposisi dari perdarahan 

postpartum ini adalah jumlah anak, umur kehamilan, peregangan uterus 

berlebihan (makrosomial, gemeli, dan polihidramnion), jarak persalinan, 

riwayat seksio sesar, riwayat perdarahan postpartum, kala I dan II yang lama, 

anemia dan juga ANC (Ramadhan, 2019).  

4. Patomekanisme perdarahan postpartum  

Terjadinya perdarahan postpartum ini memiliki banyak etiologi 

sehingga patomekanismenya juga akan berbeda beda. Berikut ini adalah 

patomekanisme terjadinya perdarahan postpartum berdasarkan etiologinya.  

a. Atonia uteri  

Atonia uteri merupakan suatu keadaan dimana uterus tidak 

berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pijatan pada fundus uteri. 

Sehingga, pembuludarah yang robek atau terbuka pada bekas implantasi 

plasenta tidak dapat tertutup karena tidak adanya kontraksi miometrium 

untuk menjepit pembuludarah tersebut. Akibatnya terjadi perdarahan hebat 

dan jika tidak segerah ditangani akan mengakibatkan kematian pada ibu 

(Sundari, 2015).  
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b. Retensio plasenta dan rest plasenta  

Terjadinya retensioplasenta disebabkan karena perlekatan plasenta 

yang sangat kuat. Ada beberapa jenis retensio plasenta yaitu 

(Prawirohardjo,  2008) :  

1) Plasenta adhesiva, yaitu implantasi plasenta yang kuat dari jonjot 

korion plasenta 

2) Plasenta akreta, yaitu implantasi ini menembus desidua basalis 

3) Plasenta inkreta, yaitu implantasi plasenta telah menembus lapisan 

miometrium  

4) Plasenta perkreta, yaitu implantasi plasenta menembus sampai ke 

lapisan perimetrium  

5) Plasenta inkaserata, yaitu plasenta tertahan di dalam kavum uteri 

akibat berkontraksinya ostium uteri.  

Sedangkan untuk sisa plasenta sendiri, ini sering disebabkan 

karena tertinggalnya 1 atau beberapa kotiledon setelah plasenta dilahirkan. 

Kejadian retensio plasenta ataupun sisa plasenta akan mengakibatkan 

kontraksi uterus tidak akan efektif dan baik sehingga pembulu darah yang 

robek atau terbuka tidak akan terjepit atau tertutup secara baik sehingga 

akan mengakibatkan terjadinya perdarahan (Sundari, 2015).  

c. Robekan jalan lahir  

Robekan jalan lahir sering terjadi akibat persalinan dengan adanya 

trauma. Tramua yang terjadi ini bisa disebabkan secara sengaja oleh 

tenaga kesehatan ataupun terjadi karena trauma yang tidak disengaja. 

Untuk trauma karena sengaja sering dilaukan apabila terdapat indikasi 

seperti episiotomi. Ada beberapa robekan yang dapat terjadi bisa berupa 

laserasi, lecet, luka episiotomi, robekan perineum spontan derajat ringan 
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sampai totalis (sphinter ani terputus), robekan pada dinding vagina, forniks 

uteri, serviks, daerah sekitar clitoris, uretra, dan terparah adalah ruptur 

uteri. Terjadinya ruptur atau robekan jalan lahir yang terjadi pada saat 

proses persalinan ini biasanya akan terlihat  pada saat proses persalinan 

telah selesai. Dimana, keadaan ini disebut kedalam kategori perdarahan 

postpartum (Nurhayati, 2019).  

d. Gangguan pembekuan darah  

Perdarahan postpartum akibat gangguan pembekuan darah 

biasanya dicurigai menjadi penyebab setelah penyebab lain tidak 

ditemukan seperti atonia uteri, rest plasenta, retensio plasenta, dan robekan 

jalan lahir. Pada seseorang dengan gangguan pembekuan darah, 

didapatkan trombositopenia dan hipofibrinogenemia dimana kedua faktor 

ini merupakan komponen faktor pembekuan darah sehingga jika terjadi 

perlukaan maka akan terjadi perdarahan yang lama dan susah untuk 

berhenti. Sama halnya pada saat orang ini hamil dan melahirkan maka 

akan terjadi perlukaan baik itu pada jalan lahir maupun uterus sehingga 

akan mengakibatkan perdarahan postpartum (Prawirohardjo, 2008).  

5. Diagnosis  

Cara mendiagnosis terjadinya perdarahan postpartum adalah terjadi 

perdarahan masif dan banyak saat setelah persalinan baik pervaginam maupun 

operasi. Biasanya bila terjadi kasus perdarahn postpartum akan susah untuk 

dilakukan anamnesis karena jika kondisi perdarahan postpartum terlambat 

ditangani maka akan mengakibatkan kematian pada ibu hamil. Sehingga, untuk 

mengetahui penyebabnya maka biasanya dilakuakn pemeriksaan fisik dan jika 

didapatkan tinggi fundus uteri masih setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi 

yang lembek maka penyebab perdarahannya adalah atonia uteri. Jika didaptkan 
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plasenta belum lahir setelah 30 menit maka penyebab perdarahannya adalah 

retensio plasenta. Dan jika terdapat kotiledon yang hilang pada plasenta yang 

telah di lahirkan maka kemungkinan penyebab perdarahannya adalah rest 

plasenta atau sisa plasenta (Prawirohardjo, 2008). Serta jika plasenta, kotiledon 

dan kontaksi semua aman maka yang harus diperhatikan adalah kemungkinan 

terjadinya robekan jalan lahir yang mengakibatkan terjadinya perdarahan 

postpartum (Sundari, 2015).  

Jika berdasarkan waktu terjadinya perdarahan postpartum maka dapat 

dilihat jika perdarahan terjadi < 24 jam setelah kelahiran bayi maka didiagnosis 

sebagai perdarahan postpartum primer. Sedangkan jika perdarahan terjadi > 24 

jam setelah bayi lahir maka didiagnosis sebagai perdarahan postpartum 

sekunder.  

6. Penanganan Perdarahan Postpartum  

Penanganan untuk kasus perdarahan postpartum ini dilakukan 

berdasarkan penyebab terjadinya yaitu sebagai berikut : 

a. Atonia uteri  

Jika pada saat plasenta telah lahir dan dilakukan masase pada 

fundus uteri namun tidak terjadi kontraksi dan terus terjadi perdarahan 

maka hal yang harus dilakukan adalah (Sundari, 2015):  

1) Bersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dari vagina dan 

lubang serviks, pastikan kandung kemi kosong. Segera lakukan 

kompresi bimanual interna (KBI) selama 5 menit.  

2) Jika uterus masih tidak berkontraksi maka ajarkan dan suruh 

keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksterna (KBE). 

Kemudian keluarkan tangan perlahan lahan, dan berikan ergometrin 
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0,2 mg IM atau jika tidak ada bisa diganti dengan misoprostol 600 – 

1000 mg perrektal.  

3) Pasang infus menggunakan jarum berukuran 16 atau 18 kemudian 

berikan cairan RL sebanyak 500 cc ditambah dengan oksitosin 20 

unit yang dihabiskan secepat mungkin kemudian mengulangi KBI. 

4) Jika uterus masih tidak berkontraksi, segera rujuk dan dampingi ibu 

sampai ke tempat rujukan dengan memberikan cairan RL sebanyak 

500 cc ditambah dengan oksitosin 20 unit dengan kecepatan 

pemberian 500 cc/jam hingga sampai ketempat tujuan.  

b. Rest plasenta dan retensio plasenta  

Untuk merangsang pelahiran plasenta setelah bayi lahir adalah 

dengan merangsang uterus untuk berkontraksi dengan cara masase dan 

juga pemberian oksitosin kemudian jika palsenta telah terlepas pada 

tempat perlekatannya, segera lakukan penegangan tali pusat terkendali 

sampai plasenta dilahirkan (Nora, 2012). Namun, jika palsenta tidak lahir 

lebih dari 30 menit setelah bayi lahir maka dikatakan sebagai retensio 

plasenta.Sedangkan jika plasenta lahir namun masih terdapat bagian 

plasenta yang tertinggal disebut dengan rest plasenta. Penangana yang 

dilakukan adalah pertama pastikan penyebab terjadinya perdarahan, 

kemudian berikan atau lakukan pemberian cairan yaitu RL 500 cc 

ditambah dengan oksitosin 20 unit, setelah itu berikan antibiotik berupa 

ampisilin dengan dosis 1 gr IV dilanjutkan dengan 3 x 1 gram peroral 

dikombinasikan dengan metronidazole 1 gr. Setelah diberikan antibiotik, 

jika penyebabnya adalah retensio plasenta maka dilakukan manual 

plasenta dan jika penyebab perdarahannya adalah rest palsenta maka bisa 
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dikeluarkan dengan cara cunam ovum atau kuret besar (Mastiningsih, 

2015).  

c. Robekan jalan lahir  

Jika setelah kelahiran bayi didaptkan perdarahan yang banyak akan 

tetapi uterus berkontraksi baik maka kemungkinan penyebabnya adalah  

robekan jalan lahir. Untuk memastikannya dapat dilakukan inspeksi pada 

daerah vagina, vulva dan juga serviks dengan menggunakan spekulum 

dengan tanda sumberperdarahannya adalah berwarna merah segar dan 

pulsatif sesui dengan denyut nadi. Semua sumber perdarahan karena 

robekan di klem, kemudian dilakukan penjahitan sampai tidak terjadi lagi 

perdarahan (Sundari, 2015). 

d. Gangguan bekuan darah  

Pada kasus perdarahan postpartum akibat gangguan bekuan darah 

dapat ditangani dengan melakukan transfusi darah dan produknya seperti 

plasma beku segar, trombosit, fibrinogen, dan heparinisasi atau pemberian 

EACA (epsilon amino caproid acid) (Prawirohardjo, 2008).   

7. Pencegahan  

Pada proses persalinan, semua kehamilan mempunyai resiko untuk 

terjadi komplikasi persalinan, salah satunya adalah perdarahan postpartum. 

Antisipasi dari hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut (Prawirohardjo, 

2008):  

a. Persiapan sebelum hamil untuk memperbaiki keadaan umum dan 

mengatasi setiap penyakit kronis, anemia, dan lain – lain sehingga pada 

saat hamil dan persalinan pasien tersebut dalam keadaan optimal.  

b. Mengenali sejak awal fakttor – faktor yang dapat menyebabkan 

perdarahan postpartum sehingga dapat dicegah.  
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c. Persalinan harus dilaksanakan dalam waktu yang normal dan mencegah 

terjadinya partus lama.  

d. Jika terdapat atau memiliki resiko tinggi selama hamil maka harus 

melahirkan di fasilitas kesehatan yang lengkap.  

e. Untuk seoraang tenaga kesehatan yang baik harus menguasai langkah-

langkah pertolongan pertama pada kejadian perdarahan postpartum. 

C.  Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum  

Antenatal care (ANC) merupakan suatu program pelayanan kesehatan 

yang bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. 

Dalam melakukan ANC ibu hamil diharuskan datang minimal sebanyak 4 kali 

dalam masa kehamilannya. Pada proses pemeriksaan ANC, ada banyak yang 

dilakukan pada ibu hamil seperti melakukan anamnesis kepada ibu untuk 

menggali keluhan apa yang dialami saat hamil Selain itu, riwayat medis dari ibu 

hamil sebelum hamil juga diperiksa. Selain pemeriksaan dengan anamnesis juga 

dilakukan pemeriksaan fisik trekait tinggi bdan, LILA, IMT, berat badan untuk 

mengetahui status gizi dari ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan tekanan darah dan 

juga anemia serta keluhan yang beresiko lainnya dilakukan pada saat melakukan 

ANC. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri dilakukan pemeriksaan gula darah, 

golongan darah, kadar Hb, HIV, malaria, sifilis, dan juga USG. Selain 

pemeriksaan diatas juga dilakukan edukasi edukasi kepada ibu hamil terkait hal 

hal penting yang harus diketahui selama kehamilan dan persalinan.Dengan 

dilakukannya semua pemeriksaan diatas maka resiko terjadinya komplikasi dalam 

kehamilan dan persalinan akan kecil. Namun jika ANC ibu hamil tidak lengkap 

(kurang dari 4 kali) atau tidak sama sekali maka kemungkinan terjadinya resiko 

kehamilan dan persalinan akan tinggi (Kemenkes RI, 2013). 
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Perdarahan postpartum dapat dibagi menjadi 2 jenis jika dilihat dari waktu 

terjadinya yaitu perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum 

sekunder. Untuk perdarahan postpartum primer paling sering disebabkan oleh 

atoneia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, dan juga kelainan pembekuan 

darah. Untuk perdarahan postpartum sekunder paling sering disebabkan oleh rest 

plasenta (Satriyandari, 2017).  

Salah satu komplikasi persalinan yang paling sering trejadi adalah 

perdarahan postpartum. Hubungan kepatuhan ANC dengan terjadinya perdarahan 

postpartum adalah pada saat seorang ibu hamil memiliki ANC tidak lengkap maka 

akan banyak masalah masalah yang mungkin timbul seperti anemia karena tidak 

adanya konsumsi tablet Fe yang didapat setiap kunjungan ANC. Apabila terjadi 

anemia maka O2 yang dihantarkan dari paru – paru ke seluruh tubuh melalui 

jantung juga akan berkurang. Karena hampir semua O2yang berdifusi masuk 

kedalam pembulu darah paru berikatan dengan Hb untuk di angkut atau ditrasport 

(Sherwood, 2014). Selain karena anemia, atonia juga bisa disebabkan oleh adanya 

kehamilan kembar (gemeli) atau faktor lain yang bisa menyebabkan uterus terlalu 

meregang. Keadaan ini jika terus terjadi hingga proses persalinan, maka pada saat 

setelah bayi dan plasenta lahir maka akan terjadi kondisi atonia uterus karena 

kekurangan energi oleh akibat kurangnya O2 yang sampai ke uterus. Atonia atau 

lemahnya kontraksi ini akan mengakibatkan terjadinya perdarahan akibat dari 

tidak terjepitnya pembuludarah pembuludarah yang terputus atau robek saat 

plasenta terlepas (Sundari, 2015).   

Selain atonia uterus, bisa juga terjadi rest ataupun retensio plasenta karena 

tidak teraturnya ibu hamil melakukan ANC Diketahui bahwa pada saat melakukan 

ANC, terdapat pemeriksaan USG (Kemenkes RI, 2013). sehingga dari 

pemeriksaan ini seorang dokter dapat melihat bagaimana letak plasenta dari ibu 
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hamil sehingga jika perlekatan plasentanya terlalu dalam maka dokter dapat 

mempersiapkan kemungkinan pertolongan untuk keadaan tersebut (Prawirohardjo, 

2008).  

Selain itu, untuk perdarahan postpartum akibat dari kurangnya atau tidak 

lengkapnya ANC adalah karena adanya robekan jalan lahir. Hal ini sering 

disebabkan oleh bayi yang besar sehingga dapat merobek jalan lahir. Namun, 

dengan melakukan ANC maka dapat mempersiapkan lebih awal cara dan tempat 

persalinan agar terhindar dari komplikasi tersebut (Prawirohardjo, 2008). 

Perdarahan post partum juga bisa disebabkan karena tidak tertanganinya 

hipertensi selama masa kehamilan dimana sebenarnya hal ini dapat ditangaani jika 

ibu hamil rutin melakukan ANC. Preeklamsia akan mengakibatkan vasospasme 

siklik yang lebih lanjut akan menurunkan perfusi organ dengan sel - sel darah 

merah. Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya hipofibrinogen sehingga jika 

terjadi perdarahan saat persalinan akan susah untuk dihentikan karena kurangnya 

faktor pembekuan darah (Manik, 2017). 

D. Integrasi Keislaman Terkait Pengaruh ANC Terhadap Kejadian 

Perdarahan Postpartum  

Didalam ajaran agama Islam pegangan atau tempat acuan dalam 

melakukan suatu hal yaitu Al Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Sehingga, 

seorang muslim seharusnya dalam segala hal harus beracuh kepada Al Quran dan 

Hadits Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah seorang dokter dalam melakukan 

pemeriksaan pasien. Seorang dokter laki – laki dalam melakukan pemeriksaan 

kepada pasien terkhusus pada pasien perempuan maka harus senantiasa berhati 

hati dan sesuai dengan hukum syariat islam. Salah satu pemeriksaan yang dapat 

dilakukan oleh seorang dokter laki-laki adalah pemeriksaan ANC. Pada 

pemeriksaan ini seorang dokter melakukan pemeriksaan berupa anamnesis, 
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pemeriksaan fisik dan juga penunjang. Sehingga, seorang ibu hamil harus 

membuka auratnya guna untuk memeriksakan kehamilannya. Dalam syariat islam, 

menurut ijmak ulama jelas bahwa seorang laki-laki tidak boleh (haram) melihat 

aurat perempuan yang bukan mahramnya (Hakim, 2008). Hal ini dijelaskan dalam 

firman Allah QS. An-Nur/24 : 31 sebagai berikut:  

نْ أبَْصَارِّهِّنه وَيََْفَظْنَ فُ رُوْجَهُنه وَلََ يُ بْ  نَاتِّ يَ غْضُضْنَ مِّ دِّيْنَ زِّيْ نَ تَ هُنه إِّلَه مَا ظَهَرَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِّ
هَا وَلْيَضْرِّبْ نَبِّخُمُرِّهِّنه عَلَي جُيُ وْبِِِّّنه وَلََ يُ بْدِّيْنَ زِّيْ نَ تَ هُنه إِّلَه لِّبُ عُولتَِّهِّنه أوَْ آبَِءِّهِّنه  ن ْ  أوَْ آبَِءِّبُ عُولتَِّهِّنه أوَْ مِّ

نه أوَْ بَنِِّ إِّخْوَانِِّّنه أوَْ بَنِِّ أَخَوَاتِِِّّنه أَوْ نِّسَاءِّهِّنه أوَْ مَا مَلَكَتْ أبَْ نَاءِّهِّنه أَوْ أبَْ نَاءِّ بُ عُولتَِّهِّنه أوَْ إِّخْوَانِِّّ 
نَ الرِّجَالِّ أوَِّ الطِّفْلِّ الهذِّيْنَ لََْ يَظْهَرُوا عَلَي عَ  رْبةَِّ مِّ ْ الِّْْ وْراَتِّ النِِّسَاءِّ وَلََ أيَْْاَنُنُه أوَِّ التهابِّعِّيَْْ غَيِّّْ أُلَِّ

نُ وْنَ لَعَلهكُ  يَضْرِّبْنَ  عًا أيَ هَ الْمُؤْمِّ ي ْ نْ زِّيْ نَتِّهِّنه وَتوُبوُا إِّلََ اللهِّ جَِّ رَْجُلِّهِّنه لِّيُ عْلَمَ مَا يُُْفِّيَْْ مِّ مْ تُ فْلِّحُونَ بِِّ  
 
Terjemahannya :  
“Katakanlah kepada wanita yang beriman :’ hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (bisa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 
mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 
suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera 
saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, 
atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 
janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. 

Dari ayat diatas mayoritas ulama mengatakan bahwa seorang laki-laki 

tidak boleh (haram) melihat aurat dari seorang perempuan begitupla sebaliknya 

termasuk di dalam dunia medis terkait dokter dengan pasien. Namun, dalam 

sebuah kondisi tertentu yang diluar batas kemampuan manusia atau pada tingkat 

kesulitan yang tinggi atau karena ssebuah kebutuhan, Allah memberi keringanan 

atau biasa disebut dengan rukhshah (keringanan), dan rukhshah ini dapat dapat di 

terapkan bila terjapat kondisi kondidi tertentu yaitu karena dibutuhkan atau 

kebutuhan (Al hajah) dan karena mendesak (dharurah). Untuk seorang dokter 
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dalam melihat aurat seorang lawan jenis pada dasarnya dibolehkan karena sebab 

kebutuhan (hajah). Ketentuan ini diterangkan didalam kitab Hasyiyah al-Bajury 

antara lain sebagai berikut :  

فيجوز نظر الطبيب من الَجنبية الى المواضع التي يَتاج اليها فِ المداوة حتَّ مداوة الفرج 
 ويكون ذلك بحضور محرم اوزوج اوسيد وأن لَتكون هناك امرأة تعاجلها

Artinya: “Hukumnya boleh, melihatnya dokter ke perempuan 
bukan mahram pada anggota badan yang dibutuhkan untuk pengobatan, 
bahkan di area farji. Namun demikian itu (harus) disertai kehadiran 
mahram, suami, atau sayid, [dengan catatan] jika tidak dijumpai adanya 
perempuan yang bisa mengobatinya.” 

Selain pernyataan diatas, didalam al Quran juga dijalaskan bahwa 

sesunggunya Allah swt selalu memberikan keringanan atau kelonggaran kepada 

setiap hambanya. Ini sesuai dengan firman Allah swt di dalam Al Quran surah an 

Nisa/4: 28  sebagai berikut:  

نْسَانُ ضَعِّيفًا ُ أَنْ يَُُفِّفَ عَنْكُمْۚ  وَخُلِّقَ الِّْْ  يرُِّيدُ اللَّه
Terjemahnya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 
manusia dijadikan bersifat lemah”. 

Seorang dokter sudah seharusnyaa selalu bersedia dan siap dalaam 

membantu dalam penyembuhan pasien baik itu laki-laki maupun perempuan 

karena sesuai dengan penjelasan diatas hukum memeriksa seoraang pasien lawan 

jenis adalah boleh karena adanya Rukhshah yang muncul karena adanya 

kebutuhan (Hajah). Namun harus diperhatakian bahwa dalam memeriksa pasien 

lawan jenis harus didampingi oleh seorang perawat atau mahrah dari pasien. Hal 

ini ditegaskan didalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra, Rasulullah 

SAW :  

مْرأَةٍَ إِّلَه مَعَ ذِّي مَحْرَمٍ.  لََ يَُْلُوَنه رَجُلٌ بِِّ
 
Terjemahannya :  
“ Janganlah ber-khalwat laki-laki dan perempuan kecuali bersama 
mahramnya.” (H.R. Bukhari).  

Dari hadis diatas, imam Nawawi mengatakan bahwa berduaan laki-laki 

dan perempuan yang bukan mahram dan juga bukan pasangan suami istri tanpa 
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ada orang ketiga itu diharamkan menurut ijma ulama. Sehingga sepatutnya 

seorang dokter harus didampingi oleh mahram pasien wanita yang diperiksanya 

namun jika tidak ada maka bisa pula didampingi oleh perawat yang sedang 

berjaga. (Lukman, 2008).  
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E. Kerangka Teori  

Bagan 2.1 Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepatuhan ANC  

Lengkap   Tidak Lengkap   

Terjadi resiko kehamilan seperti 

anemia, makrosomia, gemely,  

kelainan implantasi plasenta, 

trombopenia dan hipofibrinogen 

Tidak terdapat resiko 

kehamilan   

Terdeteksi dan  

tertangani   

Melahirkan   

Perdarahan postpartum 

primer/sekunder  

Terjadi Atonia uteri, rest 

plasenta, retensio plasenta, 

ruptur atau robekan jalan 

lahir dan kelainan 

pembekuan darah 

 

Tidak terdeteksi dan  

tidak tertangani   

terdapat resiko 

kehamilan   

Tidak terdapat resiko 

kehamilan   

terdapat resiko 

kehamilan   

Terjadi resiko kehamilan seperti 

anemia, makrosomia, gemely,  

kelainan implantasi plasenta, 

trombopenia dan hipofibrinogen 
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F. Kerangka Konsep 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

   : Variabel independen  

   : Variabel yang diteliti   

   : Variabel dependen  

   : Variabel Pendukung   

   : Variabel Penghambat  

   

 

Tingkat 

Kepatuhan ANC  

Perdarahan Postpartum 

Primer 

Faktor pendidikan formal, 

jumlah paritas ibu, usia,  

faktor pekerjaan 
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dan gemely 

 

Perdarahan Postpartum 

Sekunder 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana 

penelitian ini berlandaskan pada pengujian teori-teori yang telah ada 

dengan melakukan pengukuran variable-variabel dengan angka, kemudian 

melakukan analisis data dengan prosedur analitik.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf Gowa, 

penelitian ini akan berlangsung selama satu bulan yakni di bulan Oktober 

2019. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif retrospektif 

dengan pendekatan cross sectional.  Dalam pendekatan cross sectional,  

pengukuran variable dependen yakni (perdarahan postpartum) dan variable 

independen yakni (tingkat kepatuhan ANC) dilakukan observasi simultan pada 

waktu yang sama dan dilakukan hanya satu kali. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 

bersalin yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 82orang. 
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2. Sampel  

Sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 

bersalin yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf 

Gowa pada 01 Januari hingga 31 Desember 2018 sebanyak 82 orang. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sebagai kebutuhan utama dalam penelitian ini 

dilakukan dengan melakukan pengajuan surat permohonan kepada pihak 

RSUD Syekh Yusuf Gowa, kemudian setelah mendapatkan izin dan surat 

pengantar ke bagian rekam medik, ruang persalinan dan ruang pemeriksaan 

ANC. Setelah itu barulah dilakukan pengamatandan pencatatan data ke dalam 

tabel observasi berdasarkan data dari rekam medik. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tabel- tabel tertentu untuk mencatat data yang dibutuhkan dari rekam medik. 

F. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan data 

Tahap pengolahan data yaitu : 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data dari rekam 

medik. 

b. Pengeditan Data 

Pengeditan data dilakukan dengan mempertimbangkan, memilih 

dan memasukkan data yang penting dan benar-benar diperlukan.  

c. Pengkodean data 
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Setelah melalui proses editing, data yang telah terkumpul dan 

dikoreksi ketepatan dan kelengkapannya kemudian diberi kode 

tertentu oleh peneliti secara manual. 

d. Pemasukan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan 

menggunakan SPSS. 

e. Pembersihan data 

Merupakan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan 

apakah ada kesalahan atau tidak. 

f. Penyajian Data 

Data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

2. Analisis data 

Analisis data bivariat yang dilakukan untuk menganalisis 

hubungan dua variable. Kemudian, untuk pengujian hipotesis digunakan 

metode uji Chi Square. Dikatakan memiliki hubungan jika tingkat 

signifikansi (p) < 0,05. 
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Etika Penelitian 

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

1. Me 

2. nyertakan surat pengajuan untuk pengambilan data yang ditujukan 

kepada pihak terkait sebagai permohonan izin untuk melakukan 

penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan identitas pasien yang digunakan sebagai sampel 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang 

dilakukan. 

4. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek 

penelitian. 

5. Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengumpulan data. 

Kesimpulan  Analisis Data 

Persiapan  Rekam Medik 
Pengumpulan data 

berdasarkan kriteria 

yang telah 

ditentukan 

➢ Kejadian perdarahan 

postpartum  

➢ Data lengkap ANC  

 

 
Bagan 3.1 Alur Penelitian 
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6. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang terlah 

disebutkan sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di RSUD Syekh 

Yusuf Gowa untuk data pada periode Januari – Desember 2018, didapatkan 

jumlah persalinan dengan kejaidan perdarahan postpartumyaitu sebanyak 82 

kasus. Semua kasus perdarahan ini dijadikan sampel penelitian karena pada 

penelitian ini teknik pengambilan sampelnya adalah total sampling yaitu semua 

populasi dijadiakn sebagai sampel penelitian. Selain itu, pada semua sampel 

penelitian memiliki data rekam medik yang lengkap, sehingga data yang 

dibutuhkan di dalam penelitian ini dapat diperoleh.   

Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS 

Statistik 23 yang sebelumnya data tersebut dimasukkan kedalam palikasi excel 

dan diuji sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel 

lengkap.Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka disjikan 

hasil penelitian sebagai berikut : 
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1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik sampel 

Tabel 4.1 Distribusi sampel berdasarkan karakteristik sampel 

Karakteristik N % 

Usia Ibu 

< 20 Tahun  

20 – 35 Tahun  

 

8 

74 

 

9,8 

90,2 

Lama Pendidikan Ibu 

≤ 9 Tahun  

> 9 Tahun   

 

14 

68 

 

17,1 

82,9 

Pekerjaan Ibu 

Bekerja  

Tidak Bekerja   

 

35 

47 

 

57,32 

42,68 

Jumlah Paritas Ibu 

Primipara 

Multipara  

 

35 

47 

 

42,68 

57,32 

Anemia Saat Hamil  

Anemia 

Tidak Anemia   

 

57 

25 

 

69,51 

30,49 

Makrosomia 

Makrosomia 

Tidak Makrosomia   

 

20 

62 

 

24,39 

75,61 

Gemelli 

Gemelli 

Tidak Gemelli   

 

15 

67 

 

18,29 

81,71 

ANC (Antenatal Care) 

Patuh 

Tidak Patuh   

 

18 

64 

 

21,95 

78,05 

Perdarahan Postpartum 

< 24 jam  

> 24 jam    

 

55 

27 

 

67,07 

32,93 

Sumber : Data Diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa kebanyakan 

sampel pada penelitian ini mempunyai usia 20 – 35 Tahun, memiliki 
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riwayat pendidikan terakhir yaitu pendidikan dasar, tidak mempunyai 

pekerjaan, dan telah memiliki riwayat melahirkan sebelumnya (multipara).  

Selain itu, pada tabel 4. 1 diatas juga dapat dilihat bahwa 

kebanyakan sampel memiliki riwayat anemia selama kehamilannya, serta 

mayoritas sampel mempunyai riawayat ANC yang tidak patuh.  

2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan 

antara variabel bebas yaitu ANC dengan variabel terikat yaitu pendarahan 

Postpartum. Selain itu, pada penelitian ini juga ingin melihat hubungan 

pendidikan terakhir, usia, pekerjaan, dan jumlah paritas terhadap kepaatuhan 

ANC. Dan juga pada penelitian ini akan melihat hubungan ANC terhadap 

kejadian Anemia, gemelli, dan juga makrosomia.  Analisis statistik yang 

digunakan analisis crosstab dengan uji Chi-Square. Hasil analisisnya sebagai 

berikut : 

a. Hubungan Usia Dengan Kepatuhan ANC 

Tabel 4.2 Hubungan usia dengan kepatuhan ANC 

Usia 

(Tahun) 

ANC 
Total P-

Value 
Tidak Patuh Patuh 

n % n % n % 

< 20 

tahun 
4 4.9 4 4.9 8 9.8 

0.066 20-35 

tahun 
60 73.2 14 17.1 74 90.2 

Total 64 78.0 18 22.0 82 100.0 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Pada Tabel 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa terdapat 4 sampel 

(4.9%) yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki status ANC tidak 

patuh , selain itu terdapat 60 sampel (73.2%) yang memiliki usia antara 20 

hingga 35 tahun memiliki statsu ANC tidak patuh. Sedangkan, terdapat 4 
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sampel (4.9%) sampel yang berusia kurang dari 20 tahun memiliki status 

ANC patuh, selain itu terdapat 14 sampel (17.1%) dengan usia 20 hingga 

35 tahun memiliki status ANC patuh.  

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,066. 

Karena p-value> alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan signifikan antara usia dengan ANC. 

b. Hubungan Lama Pendidikan Ibu Dengan Kepatuhan ANC 

Tabel 4.3 Hubungan pendidikan ibu dengan kepatuhan ANC 

Lama 

Pendidikan 

ibu 

ANC 
Total P-

Value 
Tidak Patuh Patuh 

n % n % n % 

≤ 9 tahun  13 15.9 1 1.2 14 17.1 

0.285 > 9 tahun  51 62.2 17 20.7 68 82.9 

Total 64 78.0 18 22.0 82 100.0 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat 13 

sampel (15.9%) yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau 

sama dengan 9 tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu terdapat 

1 sampel (1.2%) sampel yang memiliki latar belakang pendidikan kurang 

atau sama dengn 9 tahun dengan status ANC  lengkap. Sedangkan, 

terdapat 51 sampel (62.2%) sampel yang memiliki latar belakang 

pendidikan lebih dari 9 tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu 

terdapat 17 sampel (20.7%) memiliki latar belakang pendidikan lebih dari 

9 tahun status ANC lengkap.  

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,285. 

Karena p-value> alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan signifikan antara lamapendidikan ibu dengan ANC. 

 



40 
 

 
 

c. Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Kepatuhan ANC 

Tabel 4.4 Hubungan pekerjaan ibu dengan kepatuhan ANC 

  ANC 
Total 

P-Value 
Pekerjaan 

Tidak Patuh Patuh 

n % n % n % 

Tidak Bekerja 45 54,88 2 2,44 47 57,32 

0,000 Bekerja 19 23,17 16 19,51 35 42,68 

Total 64 78,05 18 21,95 82 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, diketahui terdapat 45 sampel atau 

54,88% dari total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC 

tidak patuh, terdapat 19 sampel atau 23,17% dari total sampel yang bekerja 

dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 2 sampel atau 2,44% dari 

total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh, dan 

terdapat 16 sampel atau 19,51% dari total sampel yang bekerja dan 

memiliki riwayat ANC patuh. 

Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,000. Karena 

p-value< alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara pekerjaan dan ANC. 

d. Hubungan Paritas Ibu Dengan Kepatuhan ANC 

Tabel 4.5 Hubungan paritas dengan kepatuhan ANC 

  ANC 
Total 

P-Value 
Paritas 

Tidak Patuh Patuh 

n % n % n % 

Primipara 24 29,27 11 13,41 35 42,68 

0,129 Multipara 40 48,78 7 8,54 47 57,32 

Total 64 78,05 18 21,95 82 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui terdapat 24 sampel atau 

29,27% dari total sampel dengan paritas primipara dan memiliki riwayat 

ANC tidak patuh, terdapat 40 sampel atau 48,78% dari total sampel 
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dengan paritas multipara dan memiliki riwayat ANC tidak lengkap, 

terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total sampel dengan paritas primipara 

dan memiliki riwayat ANC lengkap, dan terdapat 7 sampel atau 8,54% 

dari total sampel denganparitas multipara dan memiliki riwayat ANC 

lengkap.Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,129. Karena 

p-value> alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan signifikan antaraparitas dan ANC. 

e. Hubungan Kepatuhan ANC dengan Kejadian Anemia 

Tabel 4.6 Hubungan kepatuhan ANC dengan kejadian Anemia 

  Anemia Saat Hamil 
Total P-

Value ANC 
Anemia Tidak Anemia 

n % n % n % 

Tidak Patuh 50 60,98 14 17,07 64 78,05 

0,004 Patuh 7 8,54 11 13,41 18 21,95 

Total 57 69,51 25 30,49 82 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diketahui terdapat 50 sampel atau 

60,98% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami anemia 

saat hamil, terdapat 7 sampel atau 8,54% dari total sampel dengan ANC 

patuh dan mengalami anemia saat hamil, terdapat 14 sampel atau 17,07% 

dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak mengalami anemia 

saat hamil, dan terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total sampel dengan 

ANC patuh dan tidak mengalami anemia saat hamil.Dari hasil uji Chi-

Square, diperoleh p-value sebesar 0,004. Karena p-value< alpha (0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ANC 

dan anemia saat hamil. 
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f. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Makrosomia 

Tabel 4.7 Hubungan kepatuhan ANC dengan kejadian Makrosomia 

  Makrosomia 
Total P-

Value ANC 
Tidak Ya 

n % n % n % 

Tidak Patuh 49 59,76 15 18,29 64 78,05 

0,759 Patuh 13 15,85 5 6,10 18 21,95 

Total 62 75,61 20 24,39 82 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui terdapat 49 sampel atau 

59,76% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak melahirkan 

anak makrosomia, terdapat 13 sampel atau 15,85% dari total sampel 

dengan ANC patuh dan tidak melahirkan anak makrosomia, terdapat 15 

sampel atau 18,29% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan 

melahirkan anak makrosomia, dan terdapat 5 sampel atau 6,10% dari total 

sampel dengan ANC patuh dan melahirkan anak makrosomia.Dari hasil uji 

Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,759. Karena p-value> alpha 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan 

antara ANC dan macrosomia. 

g. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Gemelli  

Tabel 4.8Hubungan kepatuhan ANC dengan kejadian Gemelli 

  Gemelli 
Total P-

Value ANC 
Tidak Gemelli 

n % n % n % 

Tidak Patuh 55 67,07 9 10,98 64 78,05 

0,085 Patuh 12 14,63 6 7,32 18 21,95 

Total 67 81,71 15 18,29 82 100,00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, diketahui terdapat 55 sampel atau 

67,07% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak 

mengalamigemelli, terdapat 12 sampel atau 14,63% dari total sampel 
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dengan ANC patuh dan tidak mengalami gemelli, terdapat 9 sampel atau 

10,98% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami 

gemelli, dan terdapat 6 sampel atau 7,32% dari total sampel dengan ANC 

patuh dan mengalami gemelli.Dari hasil uji Chi-Square, diperoleh p-value 

sebesar 0,085. Karena p-value> alpha (0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara ANC dan gemelli. 

h. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan Postpartum 

Tabel 4.9 Hubungan tingkat kepatuhan ANC dengan onset 
perdarahan postpartum.  

  Perdarahan Postpartum 
Total 

p-value 
ANC 

< 24 Jam > 24 Jam 

n % N % n % 

Tidak 

Patuh 
53 64.63 11 13.41 64 78.05 

0.000 
Patuh 2 2.44 16 19.51 18 21.95 

Total 55 67.07 27 32.93 82 100.00 

Sumber : Data Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diketahui terdapat 53 sampel atau 

64,3% dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami 

pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 2 sampel atau 2,44% 

dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami pendarahan 

postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 11 sampel atau 13,41% dari total 

sampel dengan ANC tidak patuh dan pendarahan postpartum lebih dari 24 

jam, dan terdapat 16 sampel atau 19,51% dari total sampel dengan ANC 

patuh dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 jam. Dari hasil 

uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,000. Karena p-value< alpha 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan 

antara ANC dengan onset pendarahan postpartum. 
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B. Pembahasan  

Hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Syekh Yusuf Gowa didapatkan 

82 ibu mengalami perdarahan postpartum dari 3494 ibu yang melahirkan selama 

periode Januari – Desember 2018. Semua kasus  perdarahan yang terjadi pada 

periode tersebut dijadikan sebagai sampel penelitian dengan mengambil beberapa 

data yang dibutuhkan yaitu data ibu terkait riwayat ANC, pendidikan terakhir, 

usia, status pekerjaan, jumlah paritas, status anemia, gemely, riwayat SC, dan juga 

Makrosomia. 

1. Hubungan Usia Ibu Hamil Dengan Kepatuhan ANC 

Pada Tabel 4.2 di atas, ditunjukkan bahwa terdapat 4 sampel yang 

berusia kurang dari 20 tahun memiliki status ANC tidak patuh , selain itu 

terdapat 60 sampel yang memiliki usia antara 20 hingga 30 tahun memiliki 

statsu ANC tidak patuh. Sedangkan, terdapat 4 sampel sampel yang berusia 

kurang dari 20 tahun memiliki status ANC patuh, selain itu terdapat 14 sampel 

dengan usia 20 hingga 35 tahun memiliki status ANC patuh. Berdasarkan hasil 

uji Chi-Square, diperoleh p-value sebesar 0,066. Karena p-value> alpha 

(0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan 

antara usia dengan kepatuhan ANC. 

hasil pada pnelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mira pada tahun 2014 yang menyebutkan bahwa ada hubunga tentang 

usia ibu hamil dengan Kepatuham ANC. Namun hasil  penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Indah Rachmawati pada 

tahun 2017 diaman hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat hubungan 

antara usia ibu hamil dengan kepatuhan ANC.  

Kelengkapan seorang ibu dalam melakukan pemeriksaan pada 

dasarnya dapat disebabkan oleh usia. Semakin tua usia seorang ibu maka akan 
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semakin dewasa pula pemikirannya sehingga dengan kedewasaan pemikiran 

membuat dia lebih bijak dalam mengambil sebuah keputusan termasuk adalah 

untuk selalu memeriksakan kesehatan kandungannya. Dengan demikian, ibu 

dengan usia yang lebih dewasa akan lebih berpotensi memiliki ANC yang 

patuh dibandingkan usia yang lebih mudah (Rachmawati, 2017). 

Tidak adanya hubungan antara usia dengan kepatuhan ANC ini bisa 

saja disebabkan karena jumlah sampel yang kurang. Namun, dibeberapa 

kondisi seorang ibu < 20 tahun memiliki tingkat kepatuhan ANC yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan ibu dengan usia reproduksi yang lebih dewasa. 

Hal ini disebabkan karena usia < 20 tahun ibu hamil biasanya lebih banyak 

mengalami keluhan dan masalah disebabkan oleh keadaan atau kondisi 

reproduksi yang belum siap dan matang untuk menerima kehamilan. Kondisi 

yang seperti ini biasanya akan mendapatkan banyak keluhan dan masalah saat 

hamil, hal ini yang membuat ibu untuk selalu datang memeriksakan 

kehamilannya pada layanan kesehatan (Ulaa, 2017).   

2. Hubungan Lama Pendidikan Ibu Dengan Kepatuhan ANC 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat 13 

sampel yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau sama dengan 9 

tahun dengan status ANC tidak lengkap, selain itu terdapat 1 sampel sampel 

yang memiliki latar belakang pendidikan kurang atau sama dengan 9 tahun 

dengan status ANC  lengkap. Sedangkan, terdapat 51 sampel sampel yang 

memiliki latar belakang pendidikan lebih dari 9 tahun dengan status ANC 

tidak lengkap, selain itu terdapat 17 sampel memiliki latar belakang 

pendidikan lebih dari 9 tahun status ANC lengkap. Berdasarkan hasil uji Chi-

Square, diperoleh p-value sebesar 0,285. Karena p-value> alpha (0,05), maka 
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dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara 

lamapendidikan ibu dengan ANC. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mohdari, pada tahun 2014 di Puskesmas Pekauman Banjarmasin dimana di 

dalam penelitian yang dilakukan, didapatkan kebanyakan sampel memiliki 

riwayat penidikan SMP yaitu sebanyak 18 orang. Dan setelah dilakukan 

pengujian didapatkan hasil > 0,05 yang menandakan tidak adanya hubungan 

antara pendidikan ibu dengan kepatuhan ANC.  

Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan hasil penelitiaan ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Manisti Ratri Junga pada tahun 2017 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara pendidikan terakhir ibu 

dengan keteraturan ANC (Junga, 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Fitrayeni pada tahun 2015 di dapatkan hubungan yang sangat bermakna antara 

tingkat pendidikan dengan kelengkapan ANC (Fitrayeni, 2015). 

Tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi akan lebih mempunyai 

pengetahuan dan kesadaran yang luas terkait segala hal termasuk kesehatan 

sehingga seorang ibu hamil dengan tingkat pendidikan tinggi akan lebih 

bersemangat dan antusias dibandingkan ibu dengan tingkat pendidikan yang 

lebih rendah. Yang termasuk didalam pendidikan formal adalah riwayat 

pendidikan yang dijalani seorang ibu secara terstruktur dan terorganisir. 

Pendidikan ≤ 9 tahun termasuk diantaranya adalah sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama sedangkan untuk pendidikan > 9 tahun adalah SMA dan 

bangku perkuliahan.  (Fitrayeni, 2015). 

3. Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Kepatuhan ANC  

Pada tabel 4.4 terdapat 45 sampel dari total sampel yang tidak bekerja 

dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 19 sampel dari total sampel 
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yang bekerja dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 2 sampel dari 

total sampel yang tidak bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh, dan terdapat 

16 sampel dari total sampel yang bekerja dan memiliki riwayat ANC patuh. 

Setelah dilakukan pengujian menggunakan metoode Chi Square, 

didapatkan hasil < 0,05 yang berarti terdapat hubungan antara pekerjaan ibu 

hamil dengan kepatuhan ANC. Dari semua sampel dengan ANC tidak patuh 

didaptkan sebanyak 64 sampel dan 45 diantaranya adalah sample dengan 

status pekerjaan tidak bekerja sehingga bisa di simpulkan bahwa ibu hamil 

yang memiliki pekerjaan akan lebih patuh melakukan ANC di bandingkan ibu 

yang tidak memiliki pekerjaan.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Mira pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan anatar 

status pekerjaan ibu hamil dengan kelengkapan ANC. Pada penelitiannya juga 

menjelskan bahwa Ibu hamil yang memiliki pekerjaan akan lebih berpotensi 

memiliki ANC yang lengkap dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja.  

Ibu yang memiliki pekerjaan biasanya akan lebih patuh melakukan 

ANC dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena 

pada ibu yang memiliki pekerjaan, ibu tersebut akan mempunyai biaya untuk 

menjangkau dan melakukan pemeriksaan ANC. Sedangkan ibu yang tidak 

bekerja cenderung akan tidak mempunyai biaya dalam menjangkau fasilitas 

kesehatan. Selain itu, dengan bekerja seorang ibu hamil akan lebih banyak 

mendapatkan saran dan informasi terkait kesehatan kehamilan sehingga dapat 

lebih termotivasi dalam melakukan pemeriksaan ANC (Dewi, 2014). 

4. Hubungan Paritas Ibu Dengaan Kepatuhan ANC 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa terdapat 24 sampel dari total sampel 

dengan paritas primipara dan memiliki riwayat ANC tidak patuh, terdapat 40 
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sampel dari total sampel dengan paritas multipara dan memiliki riwayat ANC 

tidak patuh, terdapat 11 sampel dari total sampel dengan paritas primipara dan 

memiliki riwayat ANC patuh, dan terdapat 7 sampel dari total sampel dengan 

paritas multipara dan memiliki riwayat ANC patuh. 

Setelah dilakukan pengujian didaptkan hasil > 0,05 yang berarti tidak 

terdapat hubungan antara jumlah paritas ibu dengan kepatuhan ANC. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manisti pada 

tahun 2017 dimana hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan antara 

jumlah paritas dengan kelengkapan ANC.  

Seseorang dengan kehamilan pertama akan lebih giat dalam 

melakukan pemeriksaan kesehatan saat dia hamil dibandingkan ibu hamil 

yang sudah memiliki banyak anak. Hal ini terjadi karena ibu dengan 

kehamilan pertama masih tidak mengetaui tentang hal hal yang harus 

dilakukan selama kehamil selain itu diaa juga masih belumtahu tentang 

bagaimna perubahan fisiologis yang dirasakannya sehingga cenderung akan 

selalu takut dengan hal – hal baru yang membuat dia akan datang ke tenaga 

kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rutin. berbeda dengan ibu dengan 

jumlah anak yang sudah banyak, dia cenderung akan menganggap bahwa 

sudah tahu tentang segalah sesuatu yang harusnya dilakukan selama 

kehamilannya selain itu dia juga sudah terbiasa mendapatkan keluhan keluhan 

kecil sehingga cederung akan lebih malas dalam melakukan pemeriksaan 

ANC (Junga, 2017). 

5. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Anemia  

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat 50 sampel dari total sampel 

dengan ANC tidak patuh dan mengalami anemia saat hamil, terdapat 7 sampel 

dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami anemia saat hamil, 
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terdapat 14 sampel dari total sampel dengan ANC tidak patuh dan tidak 

mengalami anemia saat hamil, dan terdapat 11 sampel dari total sampel 

dengan ANC patuh dan tidak mengalami anemia saat hamil. 

Setelah di lakukan pengujian menggunakan Chi Square di dapatkan 

hasil < 0,05 yang berarti terdapat hubungan antara kepatuhan ANC dengan 

terjadinya Anemia dalam kehamilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu 

hamil yang tidak melakukan ANC akan berpotensi terjadi anemia saat 

kehamilannya di bandingkan dengan ibu yang rutin melakukan pemeriksaan 

ANC. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Riyanto pada tahun 2012 yang mendapatkan hubungan anatar kelengkapan 

ANC dengan kejadian Anemia.  

Anemia merupakan suatu kondisi dimana seorang ibu memiliki kadar 

Hb dibawah normal yaitu pada trimester 1 dan 3 < 11 gr/dl dan pada trimester 

2 < 10,5 gr/dl. Pada ibu hamil anemia bukan hal yang tidak mungkin terjadi 

ini disebabkan karena darah selain terpakai untuk tubuhnya juga dialirkan 

kepadaa anaknya untuk metabolisme dan perkembangan anaknya, sehingga 

jika di barengi dengan konsumsi makanan yang kurang bergizi akan membuat 

tubuh kekurangan zat besi sebagai bahan pembentukan Hb. Keadaan ini pada 

dasarnya dapat dicegah dalam melakukan ANC karena pada saat seorang ibu 

hamil melakukan ANC akan mendapatkan tablet penambah darah (Fe) 

sehingga dapaat mencegah terjadinya anemia saat hamil.Sehingga dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang tidak melakukan 

ANC akan lebih beresiko mengalami anemia dibandingkan dengan ibu yang 

patuh dalam melakukan ANC. (Riyanto, 2012). 

6. Hubungan Kepatuhan ANC Dengan Kejadian Makrosomia dan Gemelli 
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Hubungan anatar kelengkapan ANC dengan gemely dan makrosomia 

dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8. hasil yang didapatkan dari keduanya 

setelah dilakukan pengujian dengan metode Chi Square adalah > 0,05 yang 

berarti tidak terdapat hubungan antara kepatuhan ANC dengan kejadian 

gemelli dan juga makrosomia.  

Hasil penelitian ini sejalan dengaan penelitian yang dilakukan oleh 

Susianti pada taahun 2016 yang menyebutkan bahwa makrosomia terjadi 

paling bnyak disebabkan oleh berat badan ibu yang melebihi normal (obesitas) 

baik sebelum maupun saat hamil sehingga saat pertumbuhan dan 

perkembangan janinnya akan mendapatkan asupan gizi atau makanan yang 

berlebih sehingga berat badan bayi lahir juga akan melebihi batas normal. 

multiparitas dengan riwayat melahirkan bayi besar karena secara teori berat 

badan bayi yang dilahirkan akan selalu meningkat pada kelahiran berikutnya. 

Hal ini juga bisa disebabkan oleh penyakit diabetes yang diderita saat hamil, 

karena pada saat ibu mengalami diabetes kadar gula darah ibu pastinya tinggi 

dan semua darah secara normal akan mengalir kejanin sehingga dapat 

digunakan janin dalam perkembangan dan pertumbuhannya (Susianti, 2016). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka 

pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyebab tersering terjadinya 

gemelli adalah karena faktor genetik (Rizka, 2019). 

7. Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC Dengan Onset Perdarahan 

Postpartum  

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa terdapat 53 sampel dari total sampel 

dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum kurang dari 

24 jam, terdapat 2 sampel dari total sampel dengan ANC patuh dan mengalami 

pendarahan postpartum kurang dari 24 jam, terdapat 11 sampel dari 
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totalsampel dengan ANC tidak patuh dan mengalami pendarahan postpartum 

lebih dari 24 jam, dan terdapat 16 sampel dari total sampel dengan ANC patuh 

dan mengalami pendarahan postpartum lebih dari 24 jam. Jadi dari data diatas 

dapat di simpulkan bahwa dari semua kasus perdarahan postpartum terdapat 

sebanyak 64 sampel memiliki riwayat ANC yang tidak patuh.  

Setelah dilakukan uji hubungan dengan menggunakan Chi Square, 

didapatkan hasil < 0,05 yang berarti terdapat hubungan antara tingkat 

kepatuhan ANC  dengan onset perdarahan postpartum. Pada penelitian ini ibu 

dengan ANC tidak patuh lebih banyak mengalami perdarahan postpartum di 

bandingkan dengan ibu dengan ANC yang patuh. Selain itu dapat dilihat juga 

bahwa ibu hamil yang memiliki ANC tidak patuh terbanyak pada kasus 

perdarahan postpartum primer yaitu sebanyak 53 sampel.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna 

Puspita Sari pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara frekuensi kunjungan ANC dengan kejadian perdarahan postpartum. 

Pada penelitiannya juga menyatakan bahwa ibu dengan ANC lengkap atau 

teratur dapat mengurangi terjadinya komplikasi terkhusus adalah perdarahan 

postpartum (Puspita, 2017). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Miftahus Saadah pada tahun 2016 

di Bondowoso, Jawa Tengah menganalisis terkait faktor resiko terjadinya 

perdarahan postpartum dan salah satu variabel yang diteliti adalah pengaru 

durasi ANC dan di dapat kan hasil bahwa pasien dengan ANC < 4 lebih 

beresiko terjadi komlikasi kehailan dibandingkan ibu dengan durasi ANC 

yang ≥ 4. Hal ini dikarenakan dengan pemeriksaan kesehatan secara teratur 

dan sering maka ibu akan lebih memahami kondisi kesehatan yang dialaminya 

(Saadah, 2014). 
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Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Sadiq G. Uthman di 

Maiduguri, Nigeria pada tahun 2013 dari semua kasus perdarahan postparum 

yang terjadi dibeberapa layan kesehatan didapatkan bahwa pada sampel 

dengan ANC tidak memadai akan lebih beresiko terkena perdarahan 

postpartum dibandingkan dengan ibu dengan ANC yang memadai atau 

lengkap. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan jug melihat bagaimana 

interval kelahiran dapat berpengaruh terhadap kejadian perdarahan postpartum 

(Uthama, 2013).  

Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan  penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Jihan Wafdah Ramadhan pada tahun 2019 di 

RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan ANC dengan 

kejadian perdarahan postpartum. Hal ini dikarenakan semua sampel yang 

mengalami perdarahan postpartum memiliki riwayat kunjungan ANC yang 

lengkap atau ≥ 4 (Ramadhan, 2019).  

Antenatal care (ANC) merupakan suatu program pelayanan kesehatan 

yang bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan 

anak. Dalam melakukan ANC ibu hamil diharuskan datang minimal sebanyak 

4 kali dalam masa kehamilannya. Pada proses pemeriksaan ANC, ada banyak 

yang dilakukan pada ibu hamil seperti melakukan anamnesis kepada ibu untuk 

menggali keluhan apa yang dialami saat hamil Selain itu, riwayat medis dari 

ibu hamil sebelum hamil juga diperiksa. Selain pemeriksaan dengan 

anamnesis juga dilakukan pemeriksaan fisik trekait tinggi bdan, LILA, IMT, 

berat badan untuk mengetahui status gizi dari ibu hamil. Selain itu, 

pemeriksaan tekanan darah dan juga anemia serta keluhan yang beresiko 

lainnya dilakukan pada saat melakukan ANC. Untuk pemeriksaan penunjang 
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sendiri dilakukan pemeriksaan gula darah, golongan darah, kadar Hb, HIV, 

malaria, sifilis, dan juga USG. Selain pemeriksaan diatas juga dilakukan 

edukasi edukasi kepada ibu hamil terkait hal hal penting yang harus diketahui 

selama kehamilan dan persalinan (Kemenkes RI, 2013). 

Kasus perdaraha postpartum disebabkan oleh banyak hal dan berbeda 

setiap jenis postpartumnya. Berdasarkan waktu terjadinya perdarahan 

postpartum dibagi menjadi dua yaitu perdarahan postpartum primer dan 

perdarahan postpartum sekunder. Untuk perdarahan postpartum primer 

tersering disebabkan oleh atonia uteri, retensio plasenta, robekan jalan lahir, 

dan kelainan pembekuan darah. Sedangkan untuk perdarahan postpartum 

sekunder paling sering disebabkan oleh rest palsenta (Satriyandari, 2017). 

Semua penyebab terjadinya perdarahan postpartum pada dasarnya 

dapat di cegah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC) karena 

dengan melakukan ANC faktor resiko dari terjadinya etiologi perdarahan 

postpartum.faktor resiko yang dimaksud seperti anemia selama kehamilan 

yang pada saat setelah persalinan dapat menyebabkan kekurang energi rahim 

untuk berkontraksi dikarenakan Apabila terjadi anemia maka O2 yang 

dihantarkan dari paru – paru ke seluruh tubuh melalui jantung juga akan 

berkurang. Sehingga jika O2yang dihantarkan ke seluruh tubuh berkurang 

maka akan mengakibatkan kelemahan termasuk diantaranya adalah kelemahan 

kontraksi otot rahim saat setelah persalinan yang (Sherwood, 

2014).Pembuludarah yang robek ini tidak dapat tertup yang lama kelamaan 

akan menyebabkan perdarahan postpartum. Namun, hal ini bisa di cegah 

dengan melakukan ANC karena pada saat ibu memeriksakan kehamilannya 

semua ibu akan diberi tablet Fe yang berfungsi untuk mencegah terjadinya 

anemia saat hamil (Sundari, 2015).selain anemia bisa juga disebabkan oleh 
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kelainan letak dan perlekatan plasenta sehingga pada saat pelahiran plasenta 

akan terjadi retensio ataupun rest palsenta yang selanjutnya akan mengalami 

perdarahan postpartum. namun, hal itu juga bisa dicegah dengan melakukan 

ANC yang rutin sehingga jika terdeteksi terjadi kelainan letak dan perlekatan 

plasenta dapat dilakukan persiapan pertolongan yang tepat untuk kasus 

tersebut (Prawirohardjo, 2008).  Selain itu, faktor lain yang dapat 

mengakibatkan perdarahan postpartum adalah dengan tidak lengkapnya 

pemeriksaan ANC maka pemantauan berat janin juga akan terganggu sehingga 

jika janin dengan makrosomia lahir dapat mengakibatkan robekan jalan lahir 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum 

(Prawirohardjo, 2008).  

Untuk proses terjadinya perdarahan postpartum akibat rest plasenta 

sering disebabkan oleh kesalahan proses pelahiran plasenta dan manajemen 

kala III yang salah sehingga kotiledon tidak lahir lengkap yang dapat 

mengakibatkan perdarahan postpartum. Namun, perdarahan yang sering 

terjadi adalah perdarahan postpartum sekunder (Mastiningsih, 2015).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan tingkat 

kepatuhan ANC dengan onset perdarahan postpartum di RSUD Syekh Yusuf 

tahun 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari semua sampel yang mengalami perdarahan postparum didaptkan 

sampel dengan ANC patuh sebanyak 18 orang dan sampel dengan 

ANC tidak patuh sebanyak 64 orang.   

2. Jumlah ibu yang mengalami perdarahan postpartum di RSUD Syekh 

Yusuf pada tahun 2018 adalah 82 orang dan yang mengalami 

perdarahan postpartum primer sebanyak 55 orang, dan yang 

mengalami perdarahan postpartum sekunder sebanyak 27 orang.  

3. Dari semua sampel  perdarahan postpartum didapatkan jumlah sampel 

yang mengalami anemia sebanyak 57 sampel, dan jumlah sampel yang 

memiliki anak yang gemely sebanyak 15 sampel, serta jumlah sampel 

yang memiliki anak makrosomia sebanyak 20 sampel.   

4. Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kelengkapan ANC. Dan 

tidak ditemukan adanya hubungan antara usia, paritas, dan lama 

pendidikan ibu dengan kelengkapan ANC. 

5. Terdapat hubungan anatara tingkat kepatuhan ANC dengan kejadian 

anemia dalam kehamilan. Dan tidak didapatkan hubungan antara 

kepatuhan ANC dengan kejadian makrosomia dan gemelli. 

 

 



56 
 

 
 

B. Saran 

1. Bagi RSUD Syekh Yusuf Gowa  

a. Perlu dilakukan pemantauan yang baik bagi ibu dengan riwayat 

ANC yang tidak patuh sehingga dapat meminimalkan terjadinya 

komplikasi saat dan setelah persalinan.  

b. Meningkatkan kinerja dalam penangnan perdarahan postparum 

sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya komlikasi.  

c. Pada bagian rekam medik sebaiknya penyusunan status pasien 

lebih ditata dan dilengkapi agar dapat mempermudah pengambilan 

data pada saat dilakukan penelitian. 

2.  Bagi Peneliti  

Diharapkan bagi peneliti agar segala ilmu yang diperoleh selama 

proses penelitian berlangsung dapat dipahami dan diaplikasikan dalam 

melakukan penatalaksanaan saat mendapingi kasus. 

3. Bagi Institusi  

Hasil penelitian ini dapat menjadi pustaka yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian lanjutan terkait hubungan kelengkapan 

ANC dengan kejadian perdarahan postpartum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA  

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus 
Sunnah. 

Afriani, Anggy, dkk. Kasus Persalinan dengan Bekas Seksio Sesarea Menurut 
Keadaan Waktu Masuk di Bagian Obsetri dan GinekologiRSUP Dr. M. 
Djamil Padang. Jurnal Kesehatan Andalas : 2 (3), 2013. 
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/141/136  (26 
November 2019).  

Aisyah, Risqi Dewi, dkk. Frekuensi Kunjungan ANC (Antenatal Care) Pada Ibu 
Hamil Trimester III. Jurnal Ilmiah Kesehatan : 8 (2), 2017. 
https://media.neliti.com/media/publications/96887-ID-frekuensi-
kunjungan-anc-antenatal-care-p.pdf  (24 juli 2019)  

Arzil, Rizka, dkk. Kembar Siam (Dicephalus Paraphagus Dibracius). Jurnal 
Kesehatan Andalas : 8 (2), 2019. 
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/1027/903  (6 
Februari 2020).  

Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, Hâsyiyah 
al Bâjury ‘alâ Sharhi al-Allaâmah Ibni Qâsiīm al-Ghâzi ‘alâ Matni Abī 
Shujjâ’, Beirut, Dâru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999, Juz 2, halaman 99 

Bartini. Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Normal. Yogyakarta : Nuha Medika, 
2012.   

Benson, Ralph C dan Martin L Pernoll. Buku Saku Obsetri dan Ginekologi. 
Jakarta : EGC, 2013.  

Budiastuti, Anggun, dkk. Hubungan Makrosomia dengan Perdarahan Postpartum 
di Indonesia Tahun 2012 (Analisis Data SDKI 2012). Jurnal Epidemiologi 
Kesehatan Indonesia : 1 (1), 2016. 
http://journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/downloadSuppFile/1314/383 (26 
November 2019) 

Dewi, Mira Cristiani. Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi dan Dukungan 
Suami Dengan Kelengkapan Antenatal Care (ANC) di Puskesmas Denpasar 
Selatan III. Public health and Preventive Medichine Archive : 2 (1), 2014. 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/phpma/article/download/13801/9484/  (24 
juli 2019)  

http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/141/136
https://media.neliti.com/media/publications/96887-ID-frekuensi-kunjungan-anc-antenatal-care-p.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/96887-ID-frekuensi-kunjungan-anc-antenatal-care-p.pdf
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/1027/903
http://journal.fkm.ui.ac.id/epid/article/downloadSuppFile/1314/383
https://ojs.unud.ac.id/index.php/phpma/article/download/13801/9484/


58 
 

 
 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Profil Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 
2016. DinKes Kabupaten Gowa, 2017. 
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA
_2016/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2016.pdf  (24 juli 2019)  

Dinas Kesehatan Provensi Sulawesi Selatan. Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2016. Makassar, 2017. 
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVI
NSI_2016/27_Sulsel_2016.pdf(23 Juli 2019)  

Edy, Erna, dkk. Faktor Resiko Kejadian Perdarahan Postpartum di RSKDIA 
Pertiwi Makassar. Riset Informasi Kesehatan : 5 (2), 2015. 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17156/perdarahan
%20postpartum.pdf?sequence=1  (24 juli 2019)  

Fitrayeni, dkk. Penyebab Rendahnya Kelengkapan Kunjungan Antenatal Care Ibu 
Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran. Jurnal Kesehatan 
Masyarakat Andalas : 10 (1), 2015. 
http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/download/170/165   (24 
juli 2019) 

Fitriyana, Evi, dkk. Hubungan Tingkat Pendidikan Formal Dengan Kepatuhan 
Ibu Dalam Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) di Wilayah Kerja 
Puskesmas Ampel I Boyolali. Maternal : 12 (1), 2015. 
https://ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/maternal/article/download/402/364  
(12 Februari 2020).   

Hakim, Lukman. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli 
Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan di 
PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Perpustakaan Digital UIN Sunan 
kalijaga Yogyakarta, 2008.  

Junga, Manisti Ratri, dkk. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keteraturan 
Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas 
Ranotana Weru Kota Manado. e-Journal Keperawatan : 5 (1), 2017. 
https://media.neliti.com/media/publications/109332-ID-none.pdf (24 juli 
2019)  

Kementerian Kesehatan RI. Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan 
Dasar dan Rujukan. Kementerian Kesehatan RI, 2013. 
http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-
saku-pelayanan-kesehatan-ibu.pdf?ua=1  (24 juli 2019)  

Kementerian Kesehatan  RI. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 
2015 – 2019. Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI, 2015. 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2016.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2016.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/27_Sulsel_2016.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2016/27_Sulsel_2016.pdf
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17156/perdarahan%20postpartum.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17156/perdarahan%20postpartum.pdf?sequence=1
http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/download/170/165
https://ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/maternal/article/download/402/364
https://media.neliti.com/media/publications/109332-ID-none.pdf
http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-saku-pelayanan-kesehatan-ibu.pdf?ua=1
http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-saku-pelayanan-kesehatan-ibu.pdf?ua=1


59 
 

 
 

http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf 
(23 juli 2019)  

Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Kementerian 
Kesehatan RI, 2017. 
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-
indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf   (24 juli 2019)  

Kholifah, Siti. Hubungan Jarak Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan 
Terhadap Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas Gadingrejo. 
Universitas Lampung, 2017. 
http://digilib.unila.ac.id/29670/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMB
AHASAN.pdf (26 November 2019).  

Leveno, Kenneth J. Manual Williams Komplikasi Kehamilan. Edisi 23. Jakarta: 
EGC, 2015.  

Manik, Ika Noverina, dkk. Hubungan Status Preeklampsia Dengan Kejadian 
Perdarahan Postpartum Pada Ibu Bersalin di RSUD Dr H Abdul 
Moeloek Provinsi Lampung Periode 1 Juli 2014 – 30 Juni 2015. Majority 
: 6 (3), 2017. 
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/11
08/955  (26 juli 2019)  

Mastiningsih, Putu. Rest Placenta Pada Ibu Nifas P1A1 6 Jam Post Partum di 
Ruang Bersalin RSUD Wangaya. Jurnal Dunia Kesehatan : 5 (2), 2015. 
https://media.neliti.com/media/publications/76897-ID-none.pdf (26 juli 
2019)  

Mulyana, Hilman. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Keteraturan ANC Ibu 
Hamil Aterm Yang Mengalami Hipertensi. Jurnal Keperawatan BSI : 5 (2), 
2017.   
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/download/2630/1786(2
4 juli 2019)  

Nora, Hilwan. Manajemen Aktif Persalinan Kala Tiga. Jurnal Kedokteran Syiah 
Kuala : 12 (3), 2012. 
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKS/article/download/3516/3268  (26 Juli 
2019)  

Nurhayati, Eka. Patologi & Fisiologi Persalinan : Distosia dan Konsep Dasar 
Persalinan. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2010.  

http://www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-2016.pdf
http://digilib.unila.ac.id/29670/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://digilib.unila.ac.id/29670/4/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1108/955
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1108/955
https://media.neliti.com/media/publications/76897-ID-none.pdf
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/download/2630/1786
http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKS/article/download/3516/3268


60 
 

 
 

Pinontoan, Veronica Magdalena, dkk. Hubungan Umur dan Paritas Ibu Dengan 
Kejadian Bayi Berat Lahir rendah. Jidan : 3 (1), 2015. 
https://media.neliti.com/media/publications/90765-ID-hubungan-umur-dan-
paritas-ibu-dengan-kej.pdf  (26 November 2019).  

Prawirohardjo, Sarwono. Ilmu Kebidanan. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono 
Prawirohardjo, 2008.   

Proverawati, A. Anemia dan Anemia Kehamilan. Yogyakarta : Nuha Medika, 
2013.  

Puspita, Ratna, dkk. Risk Factors of Postpartum Hemorrhage in Bondowoso 
District, East Java. Jouenal of Maternal and Child Health : 2 (2), 2017. 
https://media.neliti.com/media/publications/235283-risk-factors-of-
postpartum-hemorrhage-in-7230d185.pdf (24 juli 2019)  

Rachmawati, Ayu Indah, dkk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan 
Antenatal Care (ANC) Ibu Hamil. Majority : 7 (1), 2017. 
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1748/
1705  (26 juli 2019)  

Ramadhan, Jihan Wafda, dkk. Profil Pasien Hemorrhagic Postpartum di RSUP 
Dr. M. Djamil Padang. Jurnal Kesehatan Andalas : 8 (2), 2019. 
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/958/835 (24 juli 
2019.)  

Rifdiani, Izfa. Pengaruh Paritas, BBL, Jarak Kehamilan dan Riwayat Perdarahan 
Terhadap Kejadian Perdarahan Postpartum. Jurnal Berkala Epidemiologi : 
4 (3), 2017. https://media.neliti.com/media/publications/76259-ID-none.pdf 
(24 juli 2019)  

Riyanto, dkk. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Anemia Ibu Hamil di 
Kabupaten Lampung timur. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai : 5 (2). 
2012. http://ejurnal.poltekkes-
tjk.ac.id/index.php/JKM/article/download/1426/929 ( 
6 Februari 2020) 

Saadah, Miftahus, dkk. Multilevel Analysis on the Risk Factors of Post Partum 
Hemorrhage in Bondowoso, Central Java. Journal of Maternal and Child 
Health : 1 (4), 2016.  

Santika, Gusti. Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya 
Tahan Umum (Kardiovaskular) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A 
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014. 

https://media.neliti.com/media/publications/90765-ID-hubungan-umur-dan-paritas-ibu-dengan-kej.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/90765-ID-hubungan-umur-dan-paritas-ibu-dengan-kej.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/235283-risk-factors-of-postpartum-hemorrhage-in-7230d185.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/235283-risk-factors-of-postpartum-hemorrhage-in-7230d185.pdf
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1748/1705
http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/download/1748/1705
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/958/835
https://media.neliti.com/media/publications/76259-ID-none.pdf
http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKM/article/download/1426/929
http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKM/article/download/1426/929


61 
 

 
 

Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi : 1 (2), 2015. 
https://ojs.ikippgribali.ac.id/index.php/jpkr/article/download/6/4/ (26 
November 2019).  

Satriyandari, Yekti. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Perdarahan 
Postpartum. Jurnal of Health Studies : 1 (1), 2017. 
https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/JHeS/article/download/
185/121  (10 Februari 2020).  

Sherwood, Lauralee. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem Edisi 8. Jakarta : EGC, 
. 2014. 

Sundari. Pengaruh Mutu Asuhan Persalinan Normal Terhadap Komplikasi 
Persalinan di Ruang Bersalin RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. 
Midwifery Medical Journal : 1 (1), 2015. 
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/download/2630/1786  
(26 juli 2019)  

Susanto, Jepri, dkk. Faktor yang Berhubungan dengan Pemeriksaan Antenatal 
Care (ANC) Kunjungan 1-Kunjungan 4 (K1-K4) pada Ibu Hamil di Kota 
Kendari Tahun 2016. Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2016. 
https://media.neliti.com/media/publications/183918-ID-faktor-yang-
berhubungan-dengan-pemeriksa.pdf (26 November 2019).  

Susianti. Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Makrosomia di RSUD 
Sawerigading Palopo. Susianti, 2016.  

Ulaa, Mar’Atun. Hubungan Usia dan Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Ibu 
Hamil Melakukan Kunjungan Antenatal Care. Muhammadiyah Palembang, 
2017 

Usamah, Muhammad, dkk. Al-Rukhshatul al-Syar’iyyat, Ahkamuha wa 
Dhawabithiha. (Iskandariah : Dar al-iman), 2002. hlm 114.  

Uthama, Sadiq G, dkk. How Birth Interval and Antenatal Care Affects Postpartum 
Haemorrhage Prevention in Maiduguri, Nigeria. Journal of Applied 
Pharmaceutical Science : 3 (3), 2013. 
https://www.japsonline.com/abstract.php?article_id=814  (6 Februari 2020).  

Wardani, Psiari Kusuma. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya 
Perdarahan Pasca Persalinan. Jurnal Ilmu Kesehatan : 2 (1), 2017.  
https://media.neliti.com/media/publications/195281-ID-faktor-faktor-yang-
mempengaruhi-terjadin.pdf (26 juli 2019)  

https://ojs.ikippgribali.ac.id/index.php/jpkr/article/download/6/4/
https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/JHeS/article/download/185/121
https://ejournal.unisayogya.ac.id/ejournal/index.php/JHeS/article/download/185/121
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk/article/download/2630/1786
https://media.neliti.com/media/publications/183918-ID-faktor-yang-berhubungan-dengan-pemeriksa.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/183918-ID-faktor-yang-berhubungan-dengan-pemeriksa.pdf
https://www.japsonline.com/abstract.php?article_id=814
https://media.neliti.com/media/publications/195281-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadin.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/195281-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadin.pdf


62 
 

 
 

WHO. Maternal Moertality. WHO, 2015. https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/maternal-mortality (24 juli 2019)  

Yusrawati, dkk. Twin to Twin Transfusion Syndrom. Jurnal Kesehatan Andalas : 3 
(2), 2014. 
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/105/100 (26 
November 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/download/105/100


63 
 

 
 

KEMENTERIAN AGAMA RI 

  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

 Kampus I : JL. Sultan Alauddin No 63. Telp (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar 

 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo  No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa 

 

Lampiran 1: Output SPSS 

1. Uji Univariate  

Perdarahan Postpartum 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 24 Jam 55 67.1 67.1 67.1 

> 24 Jam 27 32.9 32.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

ANC 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak patuh 64 78.0 78.0 78.0 

Patuh  18 22.0 22.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

 

Anemia Saat Hamil 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Anemia 57 69.5 69.5 69.5 

Tidak Anemia 25 30.5 30.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Gemelli 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 67 81.7 81.7 81.7 

Gemelli 15 18.3 18.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  
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Makrosomia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 62 75.6 75.6 75.6 

Bekerja 20 24.4 24.4 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Primipara 35 42.7 42.7 42.7 

Multipara 47 57.3 57.3 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 20 tahun 8 9.8 9.8 9.8 

20-35 tahun 74 90.2 90.2 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ≤ 9 tahun  14 17.1 17.1 17.1 

> 9 tahun  68 82.9 82.9 100.0 

Total 82 100.0 100.0  

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 47 57.3 57.3 57.3 

Bekerja 35 42.7 42.7 100.0 

Total 82 100.0 100.0  
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2. Analisis Bivariate  

 

Usia * ANC  Crosstabulation 

 

 

ANC 

Total Tidak Lengkap Lengkap 

Usia < 20 tahun Count 4 4 8 

% of Total 4.9% 4.9% 9.8% 

20-35 tahun Count 60 14 74 

% of Total 73.2% 17.1% 90.2% 

Total Count 64 18 82 

% of Total 78.0% 22.0% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.071a 1 .044   

Continuity Correctionb 2.459 1 .117   

Likelihood Ratio 3.435 1 .064   

Fisher's Exact Test    .066 .066 

Linear-by-Linear Association 4.021 1 .045   

N of Valid Cases 82     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.76. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Pendidikan * ANC  Crosstabulation 

 

ANC 

Total Tidak Lengkap Lengkap 

Lama 

Pendidikan 

≤ 9 Count 13 1 14 

% of Total 15.9% 1.2% 17.1% 

> 9 Count 51 17 68 

% of Total 62.2% 20.7% 82.9% 

Total Count 64 18 82 

% of Total 78.0% 22.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.161a 1 .142   

Continuity Correctionb 1.244 1 .265   

Likelihood Ratio 2.629 1 .105   

Fisher's Exact Test    .285 .129 

Linear-by-Linear Association 2.134 1 .144   

N of Valid Cases 82     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.07. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Pekerjaan * ANC  Crosstabulation 

 

ANC 

Total Tidak Patuh Patuh 

Pekerjaan Tidak Bekerja 45 2 47 

Bekerja 19 16 35 

Total 64 18 82 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20.126a 1 .000   

Continuity Correctionb 17.779 1 .000   

Likelihood Ratio 21.507 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.881 1 .000   

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.68. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Paritas * ANC  Crosstabulation 

Count   

 

ANC 

Total Tidak Patuh Patuh 

Jumlah Paritas Primipara 24 11 35 

Multipara 40 7 47 

Total 64 18 82 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.201a 1 .074   

Continuity Correctionb 2.309 1 .129   

Likelihood Ratio 3.177 1 .075   

Fisher's Exact Test    .106 .065 

Linear-by-Linear Association 3.162 1 .075   

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.68. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

ANC * Anemia Crosstabulation 

Count   

 

Anemia Saat Hamil 

Total Anemia Tidak Anemia 

ANC Tidak Patuh 50 14 64 

Patuh 7 11 18 

Total 57 25 82 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10.205a 1 .001   

Continuity Correctionb 8.438 1 .004   

Likelihood Ratio 9.552 1 .002   

Fisher's Exact Test    .003 .002 



68 
 

 
 

Linear-by-Linear Association 10.081 1 .001   

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.49. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

ANC * Gemelli Crosstabulation 

Count   

 

Gemely 

Total Tidak Gemelli 

ANC Tidak Patuh 55 9 64 

Patuh 12 6 18 

Total 67 15 82 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.491a 1 .062   

Continuity Correctionb 2.320 1 .128   

Likelihood Ratio 3.137 1 .077   

Fisher's Exact Test    .085 .069 

Linear-by-Linear Association 3.448 1 .063   

N of Valid Cases 82     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.29. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

ANC * Makrosomia Crosstabulation 

Count   

 

Makrosomia 

Total Tidak Bekerja 

ANC Tidak Patuh 49 15 64 

Patuh 13 5 18 

Total 62 20 82 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .144a 1 .705   

Continuity Correctionb .005 1 .946   

Likelihood Ratio .141 1 .708   

Fisher's Exact Test    .759 .461 

Linear-by-Linear Association .142 1 .707   

N of Valid Cases 82     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.39. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

ANC  * Perdarahan Postpartum  Crosstabulation 

 

Perdarahan Postpartum 

Total < 24 Jam > 24 Jam 

ANC Tidak patuh  Count 53 11 64 

% of Total 64.6% 13.4% 78.0% 

Patuh Count 2 16 18 

% of Total 2.4% 19.5% 22.0% 

Total Count 55 27 82 

% of Total 67.1% 32.9% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 32.704a 1 .000   

Continuity Correctionb 29.538 1 .000   

Likelihood Ratio 32.630 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 32.305 1 .000   

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.93. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 2: Etik Penelitian 
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Lampiran 3: Balit Banda 
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Lampiran 4: Surat Izin Penelitian  

 



73 
 

 
 

Lampiran 5: Surat Selesai Penelitian 
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