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ABSTRAK 

Nama : A.Muh. Akbar Jaya 

NIM : 70600116031 

:Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Dengan 

Hiperbilirubinemia di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar 

Periode Januari – Desember Tahun 2018 
 

 

Berat badan lahir rendah (BBLR) adalah berat badan lahir rendah kurang dari 2500 

gram tanpa memandang usia kehamilan. Sedangkan hiperbilirubinemia merupakan 

kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin (≥10 mg/dL) didalam 

jaringan ekstravascular sehingga tampak kuning pada konjungtiva, kulit dan 

mukosa. 

Peneltian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan Berat badan lahir 

Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbiliruninemia di rumah sakit di Kota 

Makassar tahun 2018, jumlah sampel 400 bayi. Data penelitian diperolah dari data 

rekam medik rumah sakit yang lengkap. Data tersebut dianalisis dengan metode 

person chi-square dengan bantuan komputerisasi. 

Berdasarkan analisis person chi-square merupakan uji yang dilakukan pada 

penelitian ini, uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat 

korelasi yang signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 

0.000 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah 

dengan kejadian hiperbilirubinemia. 

  

Judul  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Balita (AKB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2007 didapatkan sebesar 26,9/1000 kelahiran hidup, angka 

kejadian ini lebih rendah dibanding angka kejadian AKB pada tahun 2002-2003 

sebesar 35/1000 kelahiran hidup dan Sustainable Development Goals (SDGs) 

menargetkan pada tahun 2025 angka kejadian AKB turun sebesar 18/1000 

kelahiran hidup. Faktor penyebab kematian neonatus terbagi atas dua faktor yakni 

maternal dan neonatus itu sendiri, terkhusus pada faktor bayi dapat disebabkan 

antra lain BBLR, prematur, asfiksia, dan ikterus neonatorum (Ika Susilowati, 2010). 

Penyebab langsung kematian bayi di Indonesia disebabkan oleh BBLR (15-

20%), asfiksia (44-46 %), trauma persalinan (2-7%), infeksi (24-25%) dan cacat 

bawaan (1-3%). Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan suatu keadaan 

dimana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa melihat usia 

gestasi, selain dari itu BBLR merupakan salah satu penyebab utama kematian 

periode awal sebelum lahir (Nursusila, 2017).  

Prevalensi kejadian BBLR khususnya dinegara berkembang sebesar 96,5 %, 

kejadian BBLR di Indonesia pada tahun 2011 sebesar 11,1 % angka kejadian ini 

terbilang tinggi dibanding negara lain seperti Vietnam (5,3%) dan Thailand (6,6%) 

(Kemenkes, 2016), terkhusus dibeberapa provinsi di Indonesia angka kejadian 

BBLR tertinggi terdapat di provinsi Sulawesi Tengah (16,9 %) dan terendah di 

provinsi Sumatera Utara (7,2 %).  

Prevalensi BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke 7 

(tujuh) dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di indonesia dengan presentasi 12 % 
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(Dinkes, 2014), pada tahun 2015 kasus kejadian BBLR meningkat menjadi 4.697 

bayi (Dinkes,2016). Berdasarkan kejadian BBLR menurut profil kabupaten/kota 

Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 149.929 bayi, yang terbagi atas wilayah dengan 

angka kejadian BBLR tertinggi yakni  Kota Makassar (690 kasus), Kab. Gowa (342 

kasus), Kab. Luwu (288 kasus) dan kasus terendah di Kab. Barru (27 kasus), 

Kab.Bantaeng (47 kasus) dan Kab. Tana Toraja (65 kasus) (Dinkes Sulsel,2016). 

Kasus berat badan lahir rendah (BBLR) memiliki dampak jangka pendek 

dan jangka Panjang, hiperbilirubinemia merupakan salah satu dampak jangka 

pendek, hal ini terjadi karena pada bayi BBLR sistem organ dalam tubuhnya belum 

matang sehingga proses metabolisme bilirubin terhambat yang menyebabkan 

akumulasi bilirubin yang berlebih khusunya proses maturasi hepatosit dan pada 

kada bilirubin lebih dari 20 mg/dL dapat menembus sawar darah otak yang akan 

menyebabkan kernikterus yang akan merusak sel saraf pada otak secara permanen 

(Atika, 2010). 

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa / 4 : 9 

 

َ وَلْيَ قُوْ   سَدِيْدًالُوْا قَ وْلًً وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَ ركَُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَِّٰةً ضِعٰفًا خَافُ وْا عَلَيْهِمْْۖ فَ لْيَ ت َّقُوا اللّٰٰ

Terjemahnya : 

“ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 
yang benar”. 

M. Quraish Shihab (2016) dalam tafsir Al-Misbah bahwa “dan hendaklah 

orang- orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta agar membagikan 

hartanya kepada anak-anak yang terbengkalai, hendaklah mereka membayangkan 

seandainya mereka akan meninggalkan dibelakang mereka, yakni setelah kematian 

mereka, anak-anak yang lemah masih kecil atau tidak memiliki harta, yang 

khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiyaan atas mereka, yakni anak-anak 
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lemah itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan 

mereka dimasa depan. Terkait hal kejadian BBLR dan Hiperbilirubinemia, orang 

tua bertanggung jawab atas terpenuh kebutuhan dasar anak yakni asah, asih dan 

asuh terkhususnya ibu dimana pada masa kehamilan ibu diharapkan agar 

mengkonsumsi makanan yang bergizi, bersih dan halal serta mengaplikasi perilaku 

hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, dari ibu yang sehat akan 

melahirkan anak sehat dan cerdas yang dimana dimasa yang akan datang akan 

membawah perubahan bagi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.  

Bilirubin adalah pigmen kuning yang ada di dalam darah, urin, dan 

tinja manusia. Pigmen ini berasal dari sel darah merah yang sudah mati dan pecah. 

Bilirubin merupakan suatu senyawa tetrapirol yang dapat larut dalam lemak 

maupun air yang berasal dari pemecahan enzimatik gugus heme dari berbagai heme 

protein seluruh tubuh. Sebagian besar (kira-kira 80%) terbentuk dari proses 

katabolik hemoglobin, dalam proses penghancuran eritrosit oleh sistem 

retikuloendotelial (RES) di limpa, dan sumsum tulang. Selain itu, sekitar 20% dari 

bilirubin berasal dari sumber lain yaitu non heme porfirin, prekusor pirol dan lisis 

eritrosit muda. Dalam keadaan fisiologis pada manusia dewasa, eritrosit 

dihancurkan setiap jam. Setiap penghancuran eritrosit akan menhasilkan 

hemoglobin dan  bila hemoglobin dihancurkan dalam tubuh, bagian protein globin 

dapat dipakai kembali baik sebagai protein globin maupun dalam bentuk asam-

asam amino. Dalam setiap 1 gr hemoglobin yang lisis akan membentuk 35 mg 

bilirubin. Pada orang dewasa dibentuk sekitar 3–4 mg bilirubin per hari, yang dapat 

berasal dari pemecahan haemoglobin sedangkan pada neonatus memproduksi 

bilirubin 8-10 mg per hari, proses eritropoetik yang tidak efekif dan pemecahan 

hemaprotein lainnya (Barrett, 2015 dan Wolkoff, 2019). 

https://www.honestdocs.id/penyakit-kuning
https://www.honestdocs.id/gejala-kelainan-kromosom
https://www.honestdocs.id/anemia-hemolitik-autoimun
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Metabolisme bilirubin dibagi menjadi 5 fase yaitu fase 1) pembentukan 

bilirubin, fase 2) transpor plasma, fase 3) liver uptake, 4) konjugasi dan fase 5) 

ekskresi biliar. Fase prahepatik terdiri atas fase 1 dan 2, fase intrahepatik terdiri atas 

fase 3 dan 4 serta fase posthepatik terdiri atas fase 5 (Murray 2015 dan Heirwegh 

2018). 

Hiperbilirubinemia merupakan keadaan meningkatnya kadar bilirubin 

dalam darah ≥10 mg/dL dan secara klinis ditandai dengan ikterus, adapun faktor 

penyebabnya dapat fisiologis maupun patologis (Stevry Mathindas, 2013). 

Rully Annisa (2012) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Berat Badan 

Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi Diruang Perinatologi 

RSUD Arjawinangu, penelitian ini terdiri atas 28 responden cara pengumpulannya 

melalui data rekam medik. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 35,7% bayi 

dengan hiperbilirubinemia, uji chi square didapatkan ada hubungan yang sangat 

erat antara berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia”. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami selaku peneliti tertarik 

meneliti tentang hubungan BBLR dengan kejadian hiperbilirubinemia di beberapa 

rumah sakit di wilayah Kota Makassar megingat bahwa masih kurangnya penelitian 

yang yang mengkaji angka kejadian BBLR dan hiperbilirubinemia pada neonatus 

serta hubungan BBLR dan kejadian hiperbilirubinemia khususnya di kota 

Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka kami selaku peneliti menetapkan rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan Bayi Lahir Berat 

Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah Kota 

Makassar periode januari - desember tahun 2018 ? 
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Adapun sub masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Berapakah insidensi berat badan lahir normal (BBLN) dan berat badan lahir 

rendah (BBLR) di rumah sakit wilayah Kota Makassar periode januari – 

desember tahun 2018 ? 

2. Berapakah insidensi ikterus fisiologis dan hiperbilirubinemia pada 

neonatus di rumah sakit wilayah Kota Makassar periode januari – desember 

tahun 2018 ? 

3. Bagaimanakah hubungan berat badan lahir rendah (BBLR) dengan 

hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah kota makassar periode januari – 

desember tahun 2018 ? 

C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan hubungan berat badan lahir rendah dengan 

hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah kota makassar periode januari-

desember tahun 2018 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada hubungan hubungan berat badan lahir rendah dengan 

hiperbilirubinemia di rumah sakit wilayah kota makassar periode januari-

desember tahun 2018. 
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D. Defenisi operasional dan kriteria objektif 

1. BBLR 

a. Defenisi 

Berat badan lahir rendah (BBLR)  merupakan suatu keadaan dimana 

bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa melihat 

usia gestasi (Proverawati A. 2010). 

b. Alat Ukur 

Data rekam medik  

c. Interpertasi  

Bayi dengan berat badan <2500 gram dengan usia gestasi ≤37 minggu 

atau ≥37 minggu. 

2. Hiperbilirubin  

a. Defenisi 

Hiperbilirubinemia merupakan keadaan meningkatnya kadar bilirubin 

dalam darah 24 jam pertama pasca persalinan dan secara klinis ditandai 

dengan perubahan warna pada kulit, sklera,  mukosa maupun organ  

(Ely Susan, 2011). 

b. Alat ukur 

Data register atau rekam medik. 

c. Interpretasi 

Kadar bilirubin total ≥ 10mg/dL. 

E. Kajian Pustaka 

1. “Rully Annisa (2018) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Berat 

Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Bayi diruang 

Perinatologi RSUD Arjawinangu, penelitian ini terdiri atas 28 responden 

cara pengumpulannya melalui data rekam medik. Hasil penelitian 
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didapatkan sebanyak 35,7% bayi dengan hiperbilirubinemia, uji chi square 

didapatkan ada hubungan yang sangat era tantara berat badan lahir rendah 

dengan kejadian hiperbilirubinemia”. 

2. “Alfi Hidayati (2017) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Usia 

Gestasi Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah di RSUD Wonosari, dengan jumlah sampel 70 responden 

dengan cara pengumpulannya melalu data rekam medik, hasil uji chi 

square didapatkan nilai (p-value = 0.0016) berarti terdapat hubungan 

bermakna kejadian berat badan lahir rendah dengan hipebilirubinemia”.  

3. “Riyanti Imron (2012) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Berat 

Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Hiperbilirubinemia Pada Bayi Di 

Ruang Perinatologi di RSUD Abdul Moeloek, penelitian ini  terdiri atas 

315 bayi dimana 105 bayi dengan berat badan lahir rendah dan 111 bayi 

dengan hiperbilirubinemia hasil uji chi square (p-value=0,000) hal ini 

menandakan adanya korelasi berat badan lahir rendah dengan kejadian 

hiperbilirubinemia” 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan Berat badan lahir Rendah (BBLR) dengan kejadian 

hiperbiliruninemia di beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode 

januari - desember tahun 2018.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui angka kejadian Bayi Lahir Berat Rendah (BBLR) di 

beberapa rumah sakit di Kota Makassar tahun 2018 . 
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b. Mengetahui angka kejadian hiperbilirubinemia neonatorum di 

beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode januari - desember 

tahun 2018 . 

c. Mengetahui hubungan Berat badan lahir Rendah dengan  kejadian 

hiperbiliruninemia di beberapa rumah sakit di Kota Makassar periode 

januari - desember 2018  

G. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitan ini dapat diambil beberapa poin 

yang  mencakup hal pokok sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan memperkaya 

khasana ilmu yang berguna bagi pembaca yang ingin menambah wawasan 

keilmuan mengenai hubungan Berat badan lahir Rendah (BBLR) dengan 

kejadian hiperbiliruninemia di beberapa rumah sakit di Kota Makassar 

periode januari - desember tahun 2018 . 

2. Kegunaan praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan bagi para pembaca dan peneliti lebih lanjut, terutama di 

lembaga-lembaga pendidikan dalam hal hubungan Berat badan lahir 

Rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbiliruninemia di rumah sakit wilyah 

Kota Makassar periode januari- desember tahun 2018. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Berat Badan Lahir Rendah  

1. Definisi  

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah suatu kondisi di mana berat bayi 

yang baru lahir kurang dari 2500 gram (Mahayana S, 2015). Sementara dari 

referensi lain juga disebutkan definisi BBLR adalah berat badan lahir rendah 

kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia kehamilan (Proverawati A, 2010). 

2. Klasifikasi BBLR 

BBLR diklasifikasikan atas dua bagian yakni berdasarkan berat badan bayi 

dan usia kehamilan yakni sebagai berikut : 

a. Berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu bayi yang lahir dengan berat 

badan lahir 1.500 - 2.500 gram 

b. Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) adalah bayi yang lahir 

dengan berat kurang dari 1.500 gram 

c. Berat Badan Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR) adalah bayi yang 

lahir dengan berat kurang dari 1.000 gram (Arda, 2015).  

Sedangkan klasifikasi berdasarkan usia kehamilan yaitu :  

a. Prematuritas murni yaitu bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 

minggu dengan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia 

kehamilan. 

b. Dismaturitas yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari berat 

badan untuk usia kehamilan, yang berada di bawah persentil berat pada 

kurva pertumbuhan intrauterin. Biasanya disebutkan dengan bayi kecil 

untuk kehamilan (Arda, 2015). 



 

 
 

3. Epidemologi BBLR 

Berdasarkan data dari World Health Rangkings tahun 2014 dari 172 

negara di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-70 (tujuh puluh) dengan 

persentase kematian tertinggi karena BBLR (10,69%). Tingkat kelahiran di 

Indonesia pada tahun 2010 adalah 4.371.800 bayi dengan kejadian BBLR 15.5 

per 100 kelahiran hidup (Hartiningrum, 2018). Selain itu, WHO pada tahun 2010 

menyatakan bahwa BBLR berkontribusi 60-80% dari semua kematian neonatal. 

Sedangkan pada tahun 2011, prevalensi kematian neonatal adalah 66.000 

kelahiran atau 15 orang per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah neonatus yang 

meninggal disebabkan oleh berat badan lahir rendah sebesar 32.342 kelahiran 

(Arda, 2015).  

4. Etiologi dan Faktor Resiko BBLR 

Berat bayi lahir rendah dapat disebabkan oleh kelahiran premature dan 

bayi yang kecil masa kehamilannya (KMK) atau Small for Gestational Age 

(SGA) ataupun kombinasi dari keduanya. Untuk KMK atau SGA ini sendiri 

dapat disebabkan oleh hambatan pertumbuhan janin atau karena faktor 

konstitusional seperti genetik, ras, dan jenis kelamin. Semakin kecil usia atau 

umur kehamilan, maka berat bayi llahir juga akan semakin kecil karena secara 

fisiologis maupun anatomis organ organ yang ada di dalam tubuh janin belum 

berkembang secara sempurna sehingga inilah yang menyebabkan tingginya 

resiko morbiditas dan mortalitas pada kasus BBLR (Fajriana A, 2018).  

BBLR yang terjadi akibat dari hambatan pertumbuhan dapat disebabkan 

oleh 3 faktor yaitu faktor janin, faktor plasenta, dan faktor maternal akan tetapi 

terjadinya hambatan pertumbuhan janin ini sering disebabkan oleh multifaktorial 

(Smitten J, 2011). Untuk faktor ibu ada banyak hal yang dapat berpengaruh 



 

 
 

terhadap terjadinya BBLR yaitu penyakit ibu seperti mengalami anemia berat, 

infeksi selama kehamilan dan hipertensi. Selain penyakit ibu faktor lain yang 

berpengaruh adalah usia ibu saat hamil <20 tahun atau usia saat melahirkan lebih 

dari 35 tahun, Kehamilan ganda, jarak kehamilan yang terlalu dekat, perawatan 

antenatal yang kurang baik serta faktor keadaan sosial ekonomi rendah seperti 

ibu mengalami gizi kurang (Susilowati, E. 2016).  

5. Patomekanisme BBLR 

Kekurangan gizi ibu saat hamil baik itu gizi makro maupun mikro dapat 

menyebabkan terjadinya BBLR. Defisiensi zat gizi makro defisiensi karena 

kekurangan energi kronik, jika kekurangan energi kronik ini terjadi selama 

kehamilan akan menyebabkan janin kekurangan asupan nutrisi yang optimal, 

sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin akan terganggu (Anggraini, 

2014). Selain kekurangan gizi makro, defisiensi gizi mikro misalnya kekurangan 

zat besi (anemia dalam kehamilan) juga dapat berhubungan dengan hambatan 

pertumbuhan janin karena asupan atau pasokan oksigen kejanin kurang (Fajriana 

A, 2018).  

6. Diagnosis  

Diagnosis pasti dari BBLR ini membutuhkan 2 pemeriksaan yaitu 

pemeriksaan haid pertama haid terakhir dan juga pemeriksaan berat badan bayi 

dimana jika didapatkan berat badan bayi kurang dari 2500 gram saat lahir dan 

usia gestasi baik preterm, aterm maupun posterm maka bayi tersebut 

dikategorikan ke dalam BBLR (Proverawati A, 2010). Adapun gejala - gejala 

yang sering muncul adalah berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram, kepala 

lebih besar dari tubuh, kulit tipis, lemak subkutan tipis, fontanella dan sutura 

melebar, dan APGAR skor biasanya rendah (Darmi A, 2015).  



 

 
 

7. Masalah atau Komplikasi BBLR  

Masalah  yang dapat timbul pada kasus BBLR dapat di bagi menjadi 2 yaitu 

sebagai berikut :  

a. Masalah jangka pendek yang terjadi pada BBLR  

Pada Berat Badan Lahir Rendah banyak resiko terjadinya permasalahan 

pada sistem tubuhnya dikarenakan kondisi tubuh yang tidak stabil. 

Semakin rendah berat badan bayi maka prognosisnya juga akan semakin 

buruk sehingga perlu mengetahui masalah masalah yang dapat timbul 

dalam kasus BBLR ini (Proverawati A, 2010). Adapun masalah yang 

beresiko timbul dalam  jangka pendek adalah sebagai berikut :  

1) Gangguan metabolik  

a) Hipotermi  

Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya 

suatu benda. Untuk bayi suhu tubuh normalnya adalah 36,5-

37,5°C. Dan untuk hipotermi sendiri di bagi atas tiga yaitu stres 

dingin, hipotermi sedang dan hipotermi berat. Untuk stres dingin 

suhu antara 35,5-36,4°C, sedangkan untuk hipotermia sedang 

suhu antara 32-35,4°C, dan hipotermia berat apabila suhu kurang 

dari 32°C (Prawirohardjo, S. 2008).  

Hipotermi ini merupakan masalah yang paling sering terjadi pada 

Berat Badan Lahir Rendah dikarenakan lemak subkutan yang 

sangat tipis sehingga suhu tubuh bayi akan mudah untuk 

dipengaruhi oleh suhu lingkungannya (Pranoto H. 2018).  

Proses kehilangan suhu tubuh bayi ini ada beberapa mekanisme. 

Pertama melalui proses radiasi yaitu proses kehilangan panas 

pada bayi melalui proses radiasi adalah kehilangan panas pada 



 

 
 

bayi saat berdekatan dengan benda padat yang memppunyai 

temperatur lebih rendah dibandingkan temperatur bayi yang 

keduanya tidak berkontak secara langsung. Kedua melalui 

mekanisme konduksi yaitu proses kehilangan panas pada bayi 

melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan 

suatu benda yang dingin. Seperti saat diletakkan di timbangan 

yang dingin ataupun saat di letakan diatas meja. Ketiga adalah 

mekanisme konveksi yaitu proses kehilangan panas pada bayi 

yang terjadi saat terpapar dengan udara sekitar yang dingin. 

Dimana bayi yang ditempatkan pada ruangan yang dingin akan 

lebih mudah panas. Dan keempat evaporasi yaitu Proses 

kehilangan panas pada bayi melalui penguapan air pada kulit bayi 

yang basah, seperti saat bayi berkeringat ataupun saat setalah 

mandi (Prawirohardjo, S. 2008).  

b) Hipoglikemia  

Glukosa darah berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi otak 

sehingga jika asupan glukosa pada bayi ini kurang makan akan 

mengakibatkan sel saraf  pada otak mati dan akan mempengaruhi 

kecerdasan bayi kelak. Hipoglikemi ini dapat terjadi akibat 

kurangnya glukosa tubuh akibat kekurangan caddangan glukosa. 

Selain itu pada kasus BBLR juga refleks untuk menelan belum 

sempurna sehingga cenderung akan malas menyusui sedangkan 

diketahui bahwa BBLR membutuhkan cairan atau asupan nutrisi 

yang lebih dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat 

badan yang normal dimana pada normalnya bayi hanya 

membutuhkan cairan sebesar 120-150 ml/kg/hari atau 1000-1200 



 

 
 

kkal/kg/hari dan pada kasus BBLR akan membutuhkan asupan 

nutrisi lebih banyak yaitu kebutuhan nutrisis atau cairan normal 

di tambah dengan 90 – 100 kkal/kgBB/hari (Septa, W. 2011). 

c) Masalah Pemberian ASI 

Masalah pemberian ASI pada kasus BBLR terjadi karena ukuran 

tubuh bayi dengan BBLR kecil, kurang energi, lemah, 

lambungnya kecil, dan tidak dapat menghisap. Sehingga, bayi 

dengan BBLR cenderung akan mendapatkan ASI jika diberikan 

bantuan, dan cara pemberian ASInya pun harus sedikit dan 

dengan frekuensi yang sering (Proverawati, A. 2010).  

d) Ikterus  

Ikterus merupakan timbulnya gejala warna kuning pada kulit, 

selaput lendir, dan jaringan lain oleh akibat dari tingginya kadar 

bilirubin di dalam tubuh. Ikterus neonatal merupakan suatu gejala  

yang sering ditemukan pada bayi baru lahir dimana ikterus 

neonatal ini dibagi menjadi 2 golongan yaitu ikterus fisiologis 

(muncul setelah hari ke dua atau ke tiga setelah kelahiran) dan 

ikterus patologis (muncul dalam 24 jam pertama setalah lahir) 

(Proverawati A, 2010). 

  



 

 
 

2) Gangguan Imunitas  

a) Gangguan Imunologik  

Daya tahan tubuh berkurang terhadap infeksi karena rendahnya 

kadar Immunoglobulin, maupun gamma globulin. Bayi dengan 

BBLR relatif masih belum sanggup membentuk antibodi dan 

daya fagositosis serta reaksi terhadap infeksi belum baik. Karena 

kekebalan tubuh bayi BBLR belum sempurna, bayi juga dapat 

terkena infeksi pada proses kelahiran (Proverawati, A. 2010). 

b) Kejang Saat Lahir  

Penyebab dari kejang ini biasanya adalah infeksi sebelum lahir 

(prenatal), perdarahan intra kranial, atau karena vitamin B6 yang 

dikonsumsi oleh ibu. Biasanya bayi yang kejang ini akan 

dipantau selama 1 x 24 jam dan selalu memantau jalan nafasnya 

agar tetap dalam kondisi bebas. (Proverawati, A. 2010). 

3) Gangguan Pernafasan  

Pada gangguan pernafasan ada banyak masalah yang dapat timbul 

pada kasus BBLR ini yaitu :  

a) Sindrom Gangguan Pernafasan  

Masalah ini disebabkan oleh perkembangan yang imatur pada 

sistem pernafasan atau tidak adekuatnya jumlaah surfaktan pada 

paru – paru. Untuk masalah akibat dari kurangnya jumlah 

surfaktan ini sering dikenal dengan nama Hyalin Membran 

Desease (HMD) dimana ini sering terjadi pada kasus bayi yang 

lahir kurang bulan (Proverawati A, 2010).  

  



 

 
 

b) Asfiksia  

Bayi BBLR baik yang kurang, cukup atau lebih bulan dapat 

mengalami gangguan pernafasan dimana semuanya berdampak 

pada proses adaptasi pernafasan waktu lahir sehingga dapat 

mengalami asfiksia lahir (Proverawati, A.2010). 

c) Apneu Periodik (henti nafas) 

Masalah ini kerap terjadi pada bayi prematur karena organ paru – 

paru dan susunan saraf pusat yang belum sempurna 

mengakibatkan bayi henti nafas (Proverawati, 2010). 

b. Masalah jangka panjang pada BBLR  

Ada banyak masalah yang akan timbul dalam jangka panjang pada kasus 

BBLR. Hal ini bisa terjadi jika penanganan saat lahir pada kasus BBLR 

ini tidak ditangani dengan baik dan benar sesuai prosedur yang 

semestinya, dampak jangka panjang yang bisa terjadi adalah masalah 

pada fisik dan psikis pasien. Untuk masalah psikis paien yang dapat 

terjadi adalah gangguan perkembangan dan pertumbuhan dimana pasti 

akan lebih lambat dari bayi yang lahir dengan berat badan lahir normal. 

Juga terjadi masalah gangguan bicara dan komunikasi, gangguan belajar 

atau masalah pendidikan, serta gangguan atensi dan hiperaktiif. 

Sedangkan untuk masalah fisik yang dapat terjadi pada kasus BBLR 

jangka panjang adalah mudahnya orang tersebut terkena suatu penyakit 

seperti penyakit paru, gangguan pada mata (gangguan penglihatan) dan 

juga gangguan pada pendenganrannya (Proverawati,2010). 

8. Penanganan BBLR 

Hal pertama saat Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah adalah 

menjaga dan mempertahankan suhu bayi agar tetap dalam keadaan normal. 



 

 
 

Adapun cara untuk mempertahankan suhu tubuh bayi adalah mengatur suhu 

ruangan agar tetap dalam keadaan normal dan tidak dingin, menghangatkan 

bayi dengan cara memberikan cahaya pada tubuh bayi, pengeringan langsung 

pada tubuh bayi yang basah, menjaga suhu bayi dengan metode kanguru 

(prinsip skin to skin) yaitu kulit bayi berkontak dengan kulit ibu, serta menjaga 

suhu tubuh bayi dengan memasukkan bayi ke dalam inkubator. Selain itu cara 

lain juga dapat digunakan yaitu dengan membungkus bayi dengan plastik 

(Pranato H, 2018).  

Selain menangani suhu tubuh bayi agar tidak terjadi hipoteermi hal lain 

yang harus diperhatikan adalah pemberian nutrisinya. Pengaturan dan 

pengawasan intake nutrisi dalam hal ini adalah menentukan pilihan susu, cara 

pemberian, dan jadwal pemberian yang sesuai dengan kebutuhan bayi BBLR. 

ASI (Air Susu Ibu) merupakan pilihan pertama jika bayi mampu menghisap 

atau tersedia ASI donor. ASI merupakan makanan yang paling utama sehingga 

ASI adalah pilihan nutrisi untuk bayi BBLR yang harus didahulukan. Bila 

refleks menghisap bayi masih lemah maka ASI dapat diperas dan diminumkan 

dengan sendok secara perlahan dan harus diberikan sedikit demi sedikit dan 

sering. Jika produksi ASI kurang atau sedikit maka bisa di beri ASI donor jika 

ada akan tetapi jika tidak ada maka bisa diberikan susu formula yang 

kandungannya hampir mirip dengan ASI atau susu formula khusus bayi BBLR 

(Proverawati,2010). Normalnya bayi hanya membutuhkan cairan sebesar 120-

150 ml/kg/hari atau 1000-1200 kkal/kg/hari dan pada kasus BBLR akan 

membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak yaitu kebutuhan nutrisi atau cairan 

normal di tambah dengan 90 – 100 kkal/kgBB/hari. perlu di ingat bahwa 

pemberihan tambahan nutrisi ini hanya diberikan jika berat badannya kurang 



 

 
 

dan jika berat badannya sudah sesuai dengan usianya maka tambahan jumlah 

nutrisi yang diberikan harus dihentikan (Septa W, 2011).  

Selain kedua penanganan diatas, penangan lain yang juga penting adalah 

selalu menjaga bayi agar tidak terkena infeksi. Bayi BBLR sangat mudah 

terkena infeksi dan infeksi tersering adalah infeksi nosokomial. Sehingga, bayi 

BBLR harus selalu dijaga untuk tidak berkontak dengan segala sesuatu yang 

dapat memberikan bibit infeksi (Proverawati A, 2010). 

B. Hiperbilirubinemia  

1. Defenisi 

Hiperbilirubinemia merupakan kondisi yang ditandai dengan peningkatan 

kadar bilirubin didalam jaringan ekstravascular sehingga tampak kuning 

pada konjungtiva, kulit dan mukosa. Pada  neonatus yang memiliki kadar 

bilirubin serum ≥ 10 mg  pada minggu pertama akan memberikan gambaran 

ikterus yang bersifat patologis (Ely Susan, 2011). 

2. Metabolisme Bilirubin  

Hal-hal yang perlu dipahami dalam metabolisme bilirubin yaitu tentang 

pembentukan bilirubin, transportasi bilirubin, asupan bilirubin dan eksresi 

bilirubin. 

a. Pembentukan bilirubin 

Bilirubin adalah pigmen kristal berwarna jingga ikterus yang merupakan 

bentuk akhir dari pemecahan (katabolisme) heme melalui proses reaksi 

oksidasi reduksi. Langkah oksidasi yang pertama adalah biliverdin yang 

dibentuk dari heme dengan bantuan enzim yang sebagian besar terdapat 

dalam sel hati dan organ limfe. Pada reaksi tersebut juga terdapat besi 

yang digunakan kembali untuk pembentukan hemoglobin dan karbon 

monoksida yang diekskresikan ke dalam paru. Tahap awal proses 



 

 
 

degradasi heme dikatalisis oleh enzim heme oksigenase di mikrosom 

dalam sel RE. Langkah pertama dalam produksi bilirubin adalah 

pembukaan cincin tetrapirolik di jembatan α-metena. Proses ini 

dikatalisis oleh enzim heme oksigenase, yang membentuk senyawa hijau 

yaitu biliverdin disertai pelepasan suatu atom besi dan molekul karbon 

monoksida (CO). Dengan adanya penambahan 3 molekul O2, enzim ini 

akan menambahkan gugus hidroksil ke jembatan metenil diantara dua 

cincin pirol, bersamaan dengan oksidasi ion Fe+2 (ferro) menjadi ion Fe+3 

(ferri). Oksidasi selanjutnya oleh enzim yang menyebabkan pemecahan 

cincin porfirin. Ion ferri dan CO dilepaskan, sehingga menyebabkan 

pembentukan biliverdin yang berpigmen hijau dari pemecahan cincin 

tetrapirol dalam jumlah molar yang setara. Biliverdin kemudian 

direduksi dengan bantuan enzim larut yang dinamai biliverdin reduktase 

yang mereduksi jembatan metin antara pirol III dan pirol IV gugus 

metilen sehingga membentuk bilirubin bewarna merah jingga 

sebagaimana terlihat pada gambar 2. Bilirubin dan turunannya bersama-

sama disebut pigmen empedu (Murray RK, 2014). 

b. Transportasi Bilirubin 

Pembentukan bilirubin yang terjadi di sistem retikuloendotelial, 

selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi yang akan berikatan dengan albumin. 

Bayi yang baru lahir mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah 

terhadap bilirubin karena konsentrasi albumin yang rendah dan kapasitas 

ikatan molar yang kurang. Bilirubin yang terikat pada albumin serum ini 

merupakan zat non polar dan tidak larut dalam air dan kemudian akan 

ditransportasi ke dalam sel hepar (Murray RK, 2014). 



 

 
 

Bilirubin yang terikat dengan albumin tidak dapat memasuki susunan 

saraf pusat dan bersifat nontoksik. Selain itu albumin juga mempunyai 

afinitas yang tinggi terhadap obat-obatan yang bersifat asam seperti 

penicilin dan sulfonamid. Obat-obat tersebut akan menempati tempat 

utama perlekatan albumin dan bilirubin sehingga bersifat kompetitor 

serta dapat pula melepaskan ikatan bilirubin dengan albumin. Bilirubin 

hanya sedikit larut dalam air, tetapi kelarutannya dalam plasma 

meningkat oleh pembentukan ikatan nonkovalen dengan albumin. Setiap 

molekul albumin tampaknya memiliki satu sisi yang berafinitas tinggi 

dan satu sisi berafinitas rendah dengan bilirubin. Dalam 100 ml plasma, 

sekitar 25 mg bilirubin dapat terikat erat dengan albumin di tempat yang 

berafinitas tinggi. Bilirubin yang jumlahnya berlebih dapat terikat secara 

longgar sehingga mudah terlepas dan berdifusi ke dalam jaringan. 

Sejumlah senyawa, misalnya antibiotik dan obat lain, bersaing dengan 

bilirubin untuk menempati tempat pengikatan berafinitas tinggi di 

albumin. Jadi, senyawa-senyawa ini dapat menggeser bilirubin dari 

albumin dan menimbulkan dampak klinis yang signifikan (Murray RK, 

2014). 

Bilirubin melepaskan ikatan dengan albumin pada saat berada di hati,  

kemudian akan diserap pada permukaan sinusoid hepatosit oleh suatu 

sistem yang diperantarai oleh suatu sistem karier perantara yang jenuh. 

Sistem transpor terfasilitasi ini memiliki kapasitas yang sangat besar, 

bahkan pada kondisi patologis sekalipun, sistem ini masih dapat 

membatasi laju metabolisme bilirubin. Sistem transportasi terfasilitasi ini 

memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kedua sisi membran 

hepatosit, penyerapan bilirubin bergantung pada pengeluaran bilirubin 



 

 
 

melalui jalur-jalur metabolik berikutnya. Setelah masuk ke dalam 

hepatosit, bilirubin berikatan dengan protein sitosol tertentu yang 

membantu senyawa ini tetap larut sebelum dikonjugasi yaitu ligandin 

glutation S-transferase dan protein Y (Murray RK, 2014). 

c. Asupan Bilirubin 

Pada saat kompleks bilirubin albumin mencapai membran plasma 

hepatosit, albumin terikat ke reseptor permukaan sel. Kemudian bilirubin 

ditransfer melalui sel membran yang berikatan dengan ligandin (protein 

y), mungkin juga dengan protein ikatan sistolik lainnya (Murray RK, 

2014). 

d. Konjugasi Bilirubin 

Bilirubin tak terkonjugasi dikonversikan ke bentuk bilirubin konjugasi 

yang larut dalam air di retikulum endoplasma dengan bantuan enzim 

uridine diphospate glukuronosyl transferase (UDPG-T). Katalisa oleh 

enzim ini akan mengubah formasi menjadi bilirubin monoglukoronida 

yang selanjutnya akan dikonjugasi menjadi bilirubin diglukoronida. 

Bilirubin ini kemudian akan dieksresikan ke dalam kalanikulus empedu, 

sedangkan satu molekul bilirubin tak terkonjugasi akan kembali ke 

retikulum endoplasma untuk rekonjugasi berikutnya. Eksresi bilirubin 

larut ke dalam saluran dan kandung empedu berlangsung dengan 

mekanisme transport aktif yang melawan gradien konsentrasi. Dalam 

keadaan fisiologis, seluruh bilirubin yang diekskresikan ke kandung 

empedu berada dalam bentuk terkonjugasi (Murray RK, 2014). 

 

e. Eksresi bilirubin 



 

 
 

Setelah mengalami proses konjugasi, bilirubin akan dieksresikan ke 

dalam kandung empedu, kemudian memasuki saluran cerna. Bilirubin 

terkonjugasi yang mencapai ileum terminal dan kolon dihidrolisa oleh 

enzim bakteri β glukoronidase dan pigmen yang bebas dari glukoronida 

direduksi oleh bakteri usus menjadi urobilinogen, suatu senyawa 

tetrapirol tak berwarna. Sejumlah urobilinogen diabsorbsi kembali dari 

usus ke perdarahan portal dan dibawa ke ginjal kemudian dioksidasi 

menjadi urobilin yang memberi warna kuning pada urin. Sebagian besar 

urobilinogen berada pada feces akan dioksidasi oleh bakteri usus 

membentuk sterkobilin yang berwarna kuning kecoklatan. Bilirubin akan 

diresorbsi kembali dari saluran cerna dan menuju ke hati untuk 

dikonjugasi kembali yang mana proses ini disebut sirkulasi enterohepatik  

(Perlman JM 2017).  

3. Patofisiologi 

a. Saat eritrosit hancur di akhir siklus neonatus, hemoglobin pecah 

menjadi fragmen globin (protein) dan heme (besi).  

b. Fragmen heme membentuk bilirubin tidak terkonjugasi (indirek), yang 

berikatan dengan albumin untuk dibawa ke sel hati agar dapat 

berkonjugasi dengan glukuronid, membentuk bilirubin direk.  

c. Karena bilirubin terkonjugasi dapat larut dalam lemak dan tidak dapat 

diekskresikan di dalam urine atau empedu, bilirubin ini dapat keluar 

menuju jaringan ekstravaskular, terutama jaringan lemak dan otak, 

mengakibatkan hiperbilirubinemia.  

  



 

 
 

d. Hiperbilirubinemia dapat berkembang ketika : 

1) Faktor tertentu-tertentu mengganggu konjugasi dan merebut sisi 

yang mengikat albumin, termasuk obat (seperti aspirin, penenang, 

dan sulfonamide) dan gangguan (seperti hipotermia, anoksia, 

hipoglikemia, dan hipoalbuminemia) 

2) Peunurunan fungsi hati yang menyebabkan penurunan konjugasi 

bilirubin. 

3) Peningkatan produksi atau inkompatibilitas Rh atau ABO. 

4) Obstruksi bilier atau hepatitis mengakibatkan sumbatan pada aliran 

empedu yang normal. 

Bilirubin adalah produk penguraian heme. Sebagian besar (85-90%) terjadi 

dari penguraian hemoglobin dan sebagian kecil (10-15%) dari senyawa lain 

seperti mioglobin. Sel retikuloendotel menyerap kompleks haptoglobin dengan 

hemoglobin yang telah dibebaskan dari sel darah merah. Sel-sel ini kemudian 

mengeluarkan besi dari heme sebagai cadangan untuk sintesis berikutnya dan 

memutuskan cincin heme untuk menghasilkan tertapirol bilirubin, yang 

disekresikan dalam bentuk yang tidak larut dalam air (bilirubin tak terkonjugasi, 

indirek). Karena ketidaklarutan ini, bilirubin    dalam plasma terikat ke albumin 

untuk diangkut dalam medium air. Sewaktu   zat   ini   beredar   dalam   tubuh   

dan   melewati   lobulus   hati   ,hepatosit   melepas bilirubin   dari   albumin   

dan   menyebabkan   larutnya  air   dengan   mengikat   bilirubin   keasam 

glukoronat (bilirubin terkonjugasi, direk). 

Dalam bentuk glukoronida terkonjugasi, bilirubin yang larut tersebut masuk 

ke sistem empedu untuk diekskresikan. Saat masuk ke dalam usus, bilirubin 

diuraikan oleh  bakteri kolon menjadi urobilinogen. Urobilinogen dapat diubah 



 

 
 

menjadi sterkobilin dan diekskresikan sebagai feses. Sebagian urobilinogen 

direabsorsi dari usus melalui jalur enterohepatik, dan darah porta membawanya 

kembali ke hati. Urobilinogen daur ulang ini umumnya diekskresikan ke dalam 

empedu untuk kembali dialirkan ke usus, tetapi sebagian dibawa oleh sirkulasi 

sistemik ke ginjal, tempat zat ini diekskresikan sebagai senyawa larut air 

bersama urin. 

Hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh pembentukan bilirubin yang 

melebihi kemampuan hati normal untuk ekskresikannya atau disebabkan oleh 

kegagalan hati (karena rusak) untuk mengekskresikan bilirubin yang dihasilkan 

dalam jumlah normal. Tanpa adanya kerusakan hati, obstruksi saluran ekskresi 

hati juga akan menyebabkan hiperbilirubinemia. Pada semua keadaan ini, 

bilirubin tertimbun di dalam darah dan jika konsentrasinya mencapai nilai 

tertentu (sekitar 2- 2,5mg/dl), senyawa ini akan berdifusi ke dalam jaringan 

yang kemudian menjadi kuning. (Perlman JM 2017). 

4. Etiologi 

Penyebab dari hiperbilirubinemia terdapat beberapa faktor. Secara garis 

besar, penyebab dari hiperbilirubinemia adalah :  

1. Produksi bilirubin yang berlebihan. 

Hal ini  melebihi kemampuan bayi untuk mengeluarkannya, misalnya 

pada emolisis yang   meningkat    pada   inkompatibilitas   Rh,  ABO,    

golongan   darah  lain,  defisiensi G6PD, piruvat kinase, perdarahan 

tertutup dan sepsis. 

2. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. 

Gangguan ini dapat disebabkan oleh imaturitas  hepar, kurangnya 

substrat untuk konjugasi bilirubin, gangguan fungsi hepar, akibat 



 

 
 

asidosis, hipoksia dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glukorinil 

transferase (Sindrom Criggler-Najjar).  Penyebab lain adalah defisiensi 

protein Y dalam hepar yang berperanan penting dalam uptake bilirubin 

ke sel hepar. 

3. Gangguan transportasi 

Bilirubin dalam darah terikat pada albumin kemudian diangkut ke hepar.  

Ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat 

misalnya salisilat, sulfarazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih 

banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang 

mudah melekat ke sel otak. 

4. Gangguan dalam ekskresi 

Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau di luar 

hepar. Kelainan di luar hepar biasanya diakibatkan oleh kelainan 

bawaan. Obstruksi dalam hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan 

hepar oleh penyebab lain. (Perlman JM 2017). 

5. Epidemiologi 

Hiperbilirubinemia neonatal sangat umum karena hampir setiap bayi baru 

lahir mengalami tingkat serum bilirubin tak terkonjugasi lebih dari 30 mmol / 

L (1,8 mg / dL) selama minggu pertama kehidupan. Angka kejadian sulit untuk 

membandingkan karena banyak peneliti berbeda yang tidak menggunakan 

definisi yang sama untuk hiperbilirubinemia neonatal signifikan atau penyakit 

kuning. Selain itu, identifikasi bayi yang akan diuji tergantung pada pengakuan 

visual dari penyakit kuning oleh penyedia layanan kesehatan, yang sangat 

bervariasi dan tergantung baik pada perhatian pengamat dan pada karakteristik 

bayi seperti ras dan usia kehamilan (Ahmad Riyanto 2015). 



 

 
 

Dalam sebuah studi tahun 2003 di Amerika Serikat, 4,3% dari 47.801 bayi 

memiliki total serum bilirubin. dalam rentang di mana fototerapi 

direkomendasikan oleh tahun 1994 American Academy of Pediatrics (AAP) 

pedoman, dan 2,9% memiliki nilai dalam rentang di mana tahun 1994 AAP 

pedoman menyarankan fototerapi mempertimbangkan (Ahmad Riyanto 2015) 

Di dunia insiden bervariasi dengan etnisitas dan geografi. Insidensi lebih 

tinggi pada orang Asia Timur dan Indian Amerika dan lebih rendah pada orang 

kulit hitam. Yunani yang hidup di Yunani memiliki insiden yang lebih tinggi 

daripada yang keturunan Yunani yang tinggal di luar Yunani. Insidensi lebih 

tinggi pada penduduk yang tinggal di ketinggian. Pada tahun 1984, Moore dkk 

melaporkan 32,7% bayi dengan kadar bilirubin serum lebih dari 205 umol / L 

(12 mg / dL). 

Kernikterus terjadi pada 1,5 dari 100.000 kelahiran di Amerika Serikat. 

Kematian dari neonatal jaundice fisiologis sebenarnya tidak harus terjadi. 

Kematian dari kernikterus dapat terjadi, terutama di negara-negara kurang 

berkembang sistem perawatan medis. Dalam sebuah penelitian kecil dari 

pedesaan Nigeria, 31% bayi dengan ikterus klinis diuji memiliki G-6-PD 

kurang, dan 36% bayi dengan G-6-PD kekurangan meninggal dengan 

kernikterus diduga dibandingkan dengan hanya 3% dari bayi dengan G-6-PD 

yang normal skrining hasil tes (Ahmad Riyanto 2015). 

Insiden penyakit kuning neonatal meningkat pada bayi dari Asia Timur, 

Indian, Amerika, dan keturunan Yunani, meskipun yang terakhir tampaknya 

hanya berlaku untuk bayi yang lahir di Yunani dan dengan demikian mungkin 

lingkungan bukan etnis di asal. Bayi kulit hitam yang terpengaruh lebih sering 

dari pada bayi putih. Untuk alasan ini, penyakit kuning yang signifikan dalam 



 

 
 

manfaat bayi hitam evaluasi lebih dekat dari kemungkinan penyebab, termasuk 

G-6-PD kekurangan.  

Risiko pengembangan penyakit kuning neonatal signifikan lebih tinggi pada 

bayi laki-laki. Ini tidak muncul terkait dengan tingkat produksi bilirubin, yang 

mirip dengan yang ada di bayi perempuan. Risiko penyakit kuning neonatal 

signifikan berbanding terbalik dengan usia kehamilan (Ahmad Riyanto 2015). 

6. Manifestasi Klinis 

a. Ikterus terjadi 24 jam. 

b. Peningkatan kosentrasi bilirubin 5 mg% atau lebih setiap 24 jam. 

c. Kosentrasi bilirubin serum sewaktu 10 mg% pada neonarus kurang 

bulan dan 12,5 mg% pada neonatus cukup bulan. 

d. Ikterus yang disertai proses hemolisis (inkompabilitas darah, defisiensi 

enzim G-6-PD (Glukosa 6 Phosphat Dehydrogenase)) 

e. Ikterus yang disertai keadaan berikut : 

1) Berat lahir kurang dari 2000 gram 

2) Masa gestasi kurang dari 36 minggu 

3) Infeksi 

4) Gangguan pernafasan (Ahmad Riyanto 2015). 

 

 

7. Pemeriksaan Fisik 

Secara klinis, ikterus pada neonatus dapat dilihat segera setelah lahir atau 

setelah beberapa hari. Amati ikterus pada siang hari dengan lampu sinar yang 



 

 
 

cukup. Ikterus akan terlihat lebih jelas dengan sinar lampu dan bisa tidak terlihat 

dengan penerangan yang kurang, terutama  pada neonatus yang berkulit gelap. 

Penilaian ikterus akan lebih sulit lagi apabila penderita sedang mendapatkan 

terapi sinar. 

Salah satu cara memeriksa derajat kuning pada neonatus secara klinis, 

mudah dan sederhana adalah dengan penilaian. Caranya dengan jari telunjuk 

ditekankan pada tempat-tempat yang tulangnya menonjol seperti tulang hidung, 

dada, lutut, dan lain-lain. Tempat yang ditekan akan tampak pucat atau kuning. 

Waktu timbulnya ikterus mempunyai arti penting pula dalam diagnosis dan 

penatalaksanaan  penderita  karena   saat  timbulnya    ikterus  mempunyai kaitan 

erat dengan kemungkinan penyebab ikterus tersebut (Ahmad Riyanto 2015). 

8. Pemeriksaan Laboratorium 

Pemeriksaan serumbilirubin (bilirubin total dan direk) harus dilakukan pada 

neonatus yang mengalami ikterus. Terutama pada bayi yang tampak sakit atau 

bayi-bayi yang tergolong risiko tinggi terserang hiperbilirubinemi berat. 

Namun pada bayi yang mengalami ikterus berat, lakukan terapi sinar sesegera 

mungkin, jangan menunda terapi sinar dengan menunggu hasil pemeriksaan 

kadar serum bilirubin.  

‘Transcutaneous bilirubin (TcB)’ dapat digunakan untuk menentukan kadar 

serum bilirubin total, tanpa harus mengambil sampel darah. Namun alat ini 

hanya valid untuk kadar bilirubin total < 1 mg/dL (<257 µmol/L), dan tidak 

“reliable” pada kasus ikterus yang sedang mendapat terapi sinar (Ahmad 

Riyanto 2015). 

Pemeriksaan tambahan yang sering dilakukan untuk evaluasi menentukan 

penyebab ikterus antara lain :  



 

 
 

a. Golongan darah dan “Coombs test”. 

b. Darah lengkap dan hapusan darah. 

c. Hitung retikulosit, skrining G-6-PD. 

d. Bilirubin direk. 

Pemeriksaan serum bilirubin total harus diulang setiap 4-24 jam tergantung 

usia bayi dan tingginya kadar bilirubin. Kadar serum albumin juga perlu diukur 

untuk menentukan pilihan terapi sinar ataukah tranfusi tukar (Ahmad Riyanto 

2015). 

C. Hubungan BBLR dengan Kejadian Hiperbilirubinemia 

Peningkatan kadar bilirubin tubuh dapat terjadi pada beberapa keadaan. 

Kejadian yang sering ditemukan adalah apabila terdapat penambahan beban 

bilirubin pada sel hepar yang terlalu berlebihan.Hal ini dapat ditemukan bila 

terdapat peningkatan penghancuran eritrosit polisitemia, memendeknya umur 

eritrosit janin/bayi, meningkatnya bilirubin dari sumber lain, atau terdapatnya 

peningkatan sirkulasi enterohepatik. 

Gangguan ambilan bilirubin plasma juga dapat menimbulkan peningkatan 

kadar bilirubin tubuh. Hal ini dapat terjadi apabila kadar protein Y berkurang atau 

pada keadaan proten Y dan protein Z terikat oleh anion lain, misalnya pada bayi 

dengan asidosis atau dengan anoksia/hipoksia. Keadaan lain yang memperlihatkan 

peningkatan kadar bilirubin adalah apabila ditemukan gangguan konjugasi hepar 

(defisiensi enzim glukoranil transferase) atau bayi yang menderita gangguan 

ekskresi, misalnya penderita hepatitis neonatal atau sumbatan saluran empedu 

intra/ekstra hepatik. Pada derajat tertentu, bilirubin ini akan bersifat toksik dan 

merusak jaringan tubuh. Toksisitas ini terutama ditemukan pada bilirubin indirek 

yang bersifat sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam lemak, sifat ini 



 

 
 

memungkinkan terjadinya efek patologik pada sel otak apabila bilirubin tadi dapat 

menembus sawar darah otak.Kelainan yang terjadi pada otak ini disebut 

kernikterus atau ensefalopati biliaris. Pada umumnya dianggap bahwa kelainan 

pada susunan saraf pusat tersebut mungkin akan timbul apabila kadar bilirubin 

indirek lebih dari 20 mg/dl. Mudah tidaknya bilirubin melalui sawar darah otak 

ternyata tidak hanya tergantung dari tingginya kadar bilirubin tetapi tergantung  

pula pada keadaan neonatus sendiri. Bilirubin indirek akan mudah melalui sawar 

daerah otak apabila pada bayi terdapat keadaan imaturitas, berat lahir rendah, 

hipoksia, hiperkarbia, hipoglikemia, dan kelainan susunan saraf pusat yang terjadi 

karena trauma atau infeksi (Mutianingsih 2012). 

D. BBLR dalam Prespektif Islam 

BBLR yang terjadi akibat dari hambatan pertumbuhan dapat disebabkan oleh 

3 faktor yaitu faktor janin, faktor plasenta, dan faktor maternal akan tetapi 

terjadinya hambatan pertumbuhan janin ini sering disebabkan oleh multifaktorial 

(Smitten J, 2011). Untuk faktor ibu ada banyak hal yang dapat berpengaruh 

terhadap terjadinya BBLR yaitu penyakit ibu seperti mengalami anemia berat, 

infeksi selama kehamilan dan hipertensi. Selain penyakit ibu faktor lain yang 

berpengaruh adalah usia ibu saat hamil <20 tahun atau usia saat melahirkan lebih 

dari 35 tahun, Kehamilan ganda, jarak kehamilan yang terlalu dekat, perawatan 

antenatal yang kurang baik serta faktor keadaan sosial ekonomi rendah seperti ibu 

mengalami gizi kurang (Susilowati, E. 2016). Terpenuhinya kebutuhan gizi 

merupakan hal yang utama perlu diperhatikan oleh ibu hamil agar terpenuhinya 

nutrisi baik untuk ibu maupun untuk janin, Allah SWT telah banyak menjelaskan 

dalam Al-Quran mengenai tentang mengkonsumsi makanan yang baik dan halal 

sebagai mana dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah / 2:168 

 مُّبِيْن  عَدُو   لَكُمْ ي ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِِ الًَْرْضِ حَلٰلًً طيَِٰبًا ْۖوَّلًَ تَ تَّبِعُوْا خُطوُٰتِ الشَّيْطٰنِِۗ انَِّه يَٰٓ 



 

 
 

Terjemahnya :  

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” 

  Berdasarkan tafsir Jalalain (1990) maksud dari ayat diatas bahwa hai 

sekalian manusia makanlah yang halal apa-apa yang terdapat di muka bumi serta 

,sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat (lagi baik) طَي ِّبًا لََ تتََّبِّعوُْا خُطُوٰتِّ  ۖ وَّ  

(dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan   ِّالشَّيْطٰن (setan) dan 

rayuannya   بِّيْن  (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) اِّنَّه لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ

artinya jelas dan permusuhannya, 

Berdasarkan tafsir al-Misbah (2016) maksud ayat tersebut ditujukan bukan 

hanya kepada orang-orang yang beriman namun untuk seluruh umat manusia yang 

ada di muka bumi ini, hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan oleh Allah SWT 

untuk seluruh manusia baik untuk orang yang mukmin maupun yang kafir dan tidak 

semua yang ada pada dunia otomatis halal untuk dimakan atau digunakan,  Allah 

SWT menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan tetapi antara lain untuk 

digunakan bisanya sebagai obat, adapun burung-burung yang diciptakannya untuk 

memakan serangga yang merusak tanaman, dengan demikian tidak semua yang ada 

di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk 

dimakan oleh manusia, semua yang diciptakan oleh Allah SWT di permukaan bumi 

ini bertujuan untuk kepentingan manusia karena itu Allah SWT memerintahkan 

untuk makan makanan yang halal. 

Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama, makanan 

haram terbagi atas dua macam yakni haram karena zatnya seperti daging babi 

bangkai dan darah sedangkan haram karena sesuatu bukan dari zat nya adalah 

makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. 

Dengan demikian tidak semua makanan yang halal otomatis baik, halal terbagi 4 

macam yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada 



 

 
 

aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai oleh Allah 

seperti pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan 

kondisi masing-masing. ada yang halal serta baik buat si A yang memiliki kondisi 

kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, tetapi baik buat yang 

lainnya. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi 

kurang baik. Yang diperintahkan ayat diatas adalah memakan makanan yang halal 

lagi baik. 

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan 

setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah 

yang menjerumuskan manusia, langkah demi langkah, tahap demi tahap, langkah 

hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan tetapi bila tidak disadari langkah 

demi langkah tersebut dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan  pada mulanya 

hanya mengajak manusia melangkah selangkah tetapi langkah itu disusul dengan 

langkah lainnya sampai akhirnya masuk ke dalam neraka, hal ini terjadi pada 

leluhur manusia yakni Nabi Adam as dan pasangannya terpedaya melalui pintu 

makanan, memang tidak lain ulah tipu daya setan kecuali hanya menyuruh kamu 

berbuat jahat, yakni perbuatan yang mengotori jiwa yang berdampak buruk, walau 

tanpa sanksi hukum duniawi seperti berbohong, dengki, angkuh dan juga menyuruh 

berbuat keji, yakni perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam dan 

akal sehat.  

Berdasarkan tafsir ibnu katsir bahwasanya tiada sembah yang hak kecuali 

Dia dan bahwasanya Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa 

Dia maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk Nya di dunia. Dia membolehkan 

manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi ini yakni makanan yang 

halal baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan 



 

 
 

akal pikirannya, dan Allah SWT juga melarang kita mengikuti langkah-langkah dari 

jalan setan dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya. 

Berdasarkan ketiga dari ahli tafsir tersebut memiliki pemahaman yang sama 

mengenai makna halalan thoyyiban. Dimana kesimpulannya Allah SWT 

memerintahkan memakan makanan yang baik dan dapat menyehatkan jasmani 

maupun rohani pada diri manusia.  

Allah SWT telah berfirman didalam QS al-Anam / 6:99 

ٖ   نَ بَاتَ كُلِٰ شَيْءٍ فاََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُُّّْرجُِ مِنْهُ حَبًّا  وَهُوَ الَّذِيْٓ انَْ زَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءًًۚ فاََخْرَجْنَا بهِ
وَانن دَانيَِةن وَّجَنٰٰتٍ مِٰنْ اعَْنَابٍ وَّالزَّيْ تُ وْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيَْْ  مُّتََاَكِبًاًۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ

ٖ   ِۗاِنَّ فِْ ذٰلِكُمْ لًَٰيٰتٍ لقَِٰوْمٍ ي ُّؤْمِنُ وْنَ  ٓٓ اِذَٓا اثَْْرََ وَيَ نْعِه   ٖ  مُتَشَابهٍِِۗ انُْظرُُوْٓا اِلٰٰ ثَْرَهِ
Terjemahnya : 

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan 
dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari 
tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, 
mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 
(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. 
Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang-orang yang beriman. 

Berdasarkan tafsir al-Misbah (2016) ayat tersebut merupakan lanjutan 

bukti-bukti kemaha kuasaan Allah SWT, agar manusia memandang sekelilingnya 

supaya dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah SWT merupakan maha kuasa, 

yang dipaparkan untuk diamati pada ayat ini, yakni hal tentang di bumi seperti 

pertumbuhan biji atau benih,  yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan 

bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain siang dan malam, 

selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia, asal-usul dan keadilannya di bumi. 

Ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang disebut pada ayat tersebut, dengan 

menegaskan bahwa  Allah SWT juga yang telah menurunkan air dalam bentuk 

hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu  Allah SWT yang  mengeluarkan yakni 

menumbuhkan tumbuhan  disebabkan olehnya, yakni akibat turun air itu, segala 

macam tumbuhan-tumbuhan, maka kami keluarka darinya, yakni tanaman yang 

menghijau.  



 

 
 

Untuk menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami 

keluarkan darinya, yakni tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, 

yakni banyak, padahal sebelumnya itu hanya satu biji atau atau benih. 

Dalam ayat ini kitab al-Muntakhab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah 

pakar mengemukakan bahwa ayat tentang tumbuhan ini menerangkan proses 

penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase sampai pada 

fase kematangan buah, pada saat buah tersebut matang maka ia akan mengandung 

komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan tepung,  terbentuk 

atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya 

terdapat pada pohon berwarna hijau terus terutama pada daun dan itu ibarat pabrik 

pengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang 

lainnya termasuk biji dan buah, lebih dari itu ayat ini menerangkan bahwa air hujan 

adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah, sedangkan matahari adalah 

sumber kehidupan tetapi hanya tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu 

dengan perantara klorofil dan kemudian menyerahkan kepada manusia dan hewan 

dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya. 

Berdasarkan tafsir ibnu katsir yakni sebagaimana Firman-Nya:  َيْْٓ انَْزَل وَهُوَ الَّذِّ

نَ السَّمَاۤء ِّٖ مِّ  (“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit.”) maksudnya 

dengan kadarnya tertentu yang menjadi berkah dan rizki bagi makhluk, serta 

sebagai rahmat Allah bagi seluruh makhluk-Nya. 

رًا نْهُ خَضِّ  Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu“) فَاخَْرَجْنَا بِّه  نبََاتَ كُل ِّ شَيْءٍ فَاخَْرَجْنَا مِّ

segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu 

tanaman yang menghijau.”) Yaitu, tanaman-tanaman dan pepohonan yang hijau, 

dan setelah itu kami menciptakan di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan. 

Oleh karena itu Allah berfirman:  ُج بًا  نُّخْرِّ ترََاكِّ نْهُ حَبًّا مُّ مِّ  (“Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang tersusun”) maksudnya tersusun antara satu 

dengan yang lainnya, seperti bulir [misalnya pada padi], dan yang lainnya. 

هَا قِّنْوَان   نْ طَلْعِّ نَ النَّخْلِّ مِّ  Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangaki“) وَمِّ

yang menjulai”) kata “qinwaanun” merupakan jamak dari kata “ ٖ  قِّنْوَان ” yang berarti 



 

 
 

tandan kurma,   داَنِّيَة (“yang menjulai”) maksudnya mudah dipetik bagi yang 

memetiknya. 

Firmannya lebih lanjut:  ْن جَنّٰتٍ مِّ  اعَْنَابٍ وَّ  (“Dan kebun-kebun anggur”) 

Maksudnya, Kami juga mengeluarkan darinya kebun-kebun anggur. Kedua jenis 

buah itu (anggur dan kurma) merupakan jenis yang paling berharga bagi penduduk 

Hijaz, bahkan mungkin merupakan dua jenis buah terbaik di dunia.  

Firmannya lebih lanjut:   ِّغَيْرَ مُتشََاب انَ مُشْتبَِّهًا وَّ مَّ يْتوُْنَ وَالرُّ الزَّ هٍ  وَّ  (“Dan kami 

keluarkan Pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa”) menurut para 

ulama lainnya mengatakan: “Yaitu kesamaan dalam daun dan bentuk, di mana 

masing-masing saling berdekatan, tetapi mempunyai perbedaan pada buahnya, baik 

bentuk, rasa, maupun sifatnya.” 

Firmannya ه ْٓ اِّذَْٓا اثَمَْرَ وَينَْعِّ ه  ا اِّلٰى ثمََرِّ ٖ  انُْظُرُوْْٓ  َۗ (“Perhatikanlah buahnya pada waktu 

pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya”) al-Barra’ bin `Azib, 

Ibnu `Abbas, adh-Dhahhak, `Atha’ al-Khurasani, al-Suddi dan para ulama lainnya 

mengatakan: “Maksudnya, pikirkanlah kekuasaan Penciptanya, dari tidak ada 

menjadi ada, setelah sebelumnya berupa sebuah kayu (pohon), kemudian menjadi 

anggur dan kurma dan lain sebagainya, dari berbagai ciptaan Allah berupa berbagai 

warna, bentuk, rasa, dan aroma.” 

Oleh karena itu, di sini Allah berfirman:  ْاِّنَّ فِّيْ ذٰلِّكُم (“Sesungguhnya pada 

yang demikian itu”), hai sekalian umat manusia.  ٍيٰت  yaitu (”ada tanda-tanda“) لََٰ

bukti-bukti kesempurnaan kekuasaan Penciptanya, hikmah, dan rahmatnya.  ٍلِّ قوَْم

نوُْنَ   Maksudnya, mereka yang (”Bagi orang-orang yang beriman“) يُّؤْمِّ

membenarkannya dan mengikuti para Rasulnya. 

 

  



 

 
 

 

E. Kerangka Teori 

 

 

  

Faktor Resiko 

Faktor Maternal Faktor Bayi Faktor Plasenta 

BBLR 

• Umur ibu 

• Aktifitas ibu 

• Riwayat persalinan  

• Ras  

• Penyakit  Ibu 

Insufisiensi Placenta 

• Infeksi 

• Gemeli 

• Kelainan Kromosom 

Komplikasi 

• Hipotermia 

• Hipoglikemi 

• Gangguan cairan 

dan Elektrolit 

• Hiperbilirubinemia 

• Syndrom Gawat 

nafas. 

• Paten Duktus 

Arteriosus. 

• Infeksi, perdarahan 

dan anemia. 

Klasifikasi  

Berdasarkan berat badan Berdasarkan usia kehamilan 

• Berat badan lahir rendah 

(BBLR) yaitu bayi yang 

lahir dengan berat lahir 

1.500 – 2.500 gram  

• Berat badan lahir sangat 

rendah (BBLSR) yaitu 

bayi yang lahir dengan 

berat badan kurang dari 

1.500 gram  

• Berat badan lahir amat 

sangat rendah BBLASR) 

yaitu bayi yang lahir 

dengan berat badan 

kurang dari 1.000 gram 

• Prematuritas murni yaitu 

bayi dengan masa 

kehamilan kurang dari 

37 minggu dengan berat 

badan sesuai dengan 

berat badan untuk usia 

kehamilan.  

• Dismaturitas yaitu bayi 

lahir >37 minggu dengan 

berat badan kurang dari 

berat badan seharusnya 



 

 
 

F. Kerangka konsep 

Kerangka kerja konseptual dalam suatu penelitian adalah kerangka kerja 

yang menghubungkan konsep-konsep yang akan diteliti atau diukur melalui 

penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2010). 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Variabel Dependen 

 : Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiperbilirubinemia 

Neonatus 

BBLN 

BBLR 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah  observasional analitik dimana peneliti hanya 

melakukan observasi terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan perlakukan 

dengan pendekatan cross sectional dimana data yang diambil secara bersamaan 

baik untuk data variabel dependen maupun independent (Notoatmodjo, 2010). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh neonatus dengan kasus BBLR 

dan hiperbilirubinemia yang dirawat di ruang perinatologi rumah sakit 

terkait (Notoatmodjo, 2010). 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yakni Purposive sampling, sampel yang 

diambil adalah  sampel yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh 

peneliti sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini 

(Notoatmodjo, 2010). 

C. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Bayi dengan berat badan normal (>2500 gram) atau berat badan lahir 

rendah (<2500 gram) 

b. Bayi dengan kadar bilirubin normal (<10 mg/dL) atau hiperbilirubinemia 

(≥10 mg/dL) 

c. Bayi usia gestasi <37 minggu atau > 37 minggu. 

d. Data rekam medik dan hasil laboratorium bilirubin yang lengkap. 
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2. Kriteria Eksklusi 

a. Bayi yang memiliki kelainan konginetal. 

b. Gemeli. 

c. Data rekam medik tidak  lengkap sesuai komponen yang dibutuhkan. 

D. Lokasi dan Waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa rumah sakit di Kota Makassar 

sebagai berikut : 

a. Rumah Sakit Provinsi Haji Makassar 

b. Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2019 – Januari 2020. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel yakni variabel 

dependen dan variabel independent sebagai berikut : 

1. Variabel independen 

Variabel independent merupakan variabel stimulus, dimana variabel ini 

mempengaruhi variabel lainnya (Notoatmodjo, 2010). Variabel 

independent dari penelitian ini adalah Berat Badan Lahir Rendah. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependent merupakan variabel output, dimana variabel ini menjadi 

akibat dari variabel  independent/stimulus (Notoatmodjo, 2010). Variabel 

independent dari penelitian ini adalah neonatus dengan hiperbilirubinemia. 
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F. Pengumpulan data dan cara penelitian 

1. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data rekam medik (data sekunder) Januari – 

Desember 2018 pada kasus bayi berat lahir rendah, berat badan lahir normal 

dan ikterus neonatorum sebagai instrument penelitian ini yang pernah 

dirawat ruangan perinatologi rumah sakit terkait 

2. Cara Penelitian 

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan etik penelitian dari fakultas 

kedokteran dan ilmu kesehatan dengan nomor E.22/KEPK/FKIK/I/2020. 

Peneliti mengumpulkan data rekam medik (data sekunder) dari rumah sakit 

terkait yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini lalu 

peneliti mengolah data sekunder tersebut. 

G. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas : 

1) Editing, memeriksa kembali formulir data dan memeriksa kembali data 

yang dikumpulkan apakah sudah lengkap, jelas dibaca, tidak diragukan, 

ada kesalahan atau tidak daan sebagainnya. 

2) Coding, menerjamahkan data yang dikumpulkan selama penelitian 

menjadi symbol yang cocok untuk tujuan analitis.  

3) Data Entry, memasukkan data ke computer dan aplikasi SPSS 

4) Verivication, inspeksi visual terhadap data yang telah dimasukkan ke 

komputer 

5) Output, hasil analisis yang dilakukan oleh komputer kemudian dicetak. 

H. Analisis Data 

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan diagram disertai 

penjelasan serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan datanya diolah 

menggunakan program computer Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Adapun data yang dianalisis sebagai berikut  : 

1. Data Univarian 

Pada data univarian peneliti ingin mengetahui insidensi kejadi BBLR dan 

ikterus neonatorum di rumah sakit terkait. 

2. Data Bivarian 

Pada analisis ini peneliti menggunakan uji korelasi person chi-square 

dimana uji ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara 

variabel dikatakan terdapat korelasi jika didapatkan p-value (<0,005). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian  ini dilaksanakan di Rumah Sakit Haji Makassar dan RSIA 

Ananda Makassar pada bulan Oktober 2019 – Januari 2020. Pengumpulan data 

diperoleh dari catatan rekam medik ibu hamil berupa berat badan bayi baru lahir 

(berat badan normal maupun berat badan lahir rendah) dan kadar bilirubin neonatus 

yang diukur 24 jam pertama post partum. 

Data diperoleh sebanyak 400 data rekam medik ibu hamil yang tiap rumah 

sakit menagmbil sampel sebesar 200 sampel. Data yang terkumpul kemudian diolah 

menggunakan software IBM SPSS Statistik 23 sesuai dengan tujuan penelitian dan 

disajikan dalam bentuk table lengkap sebagai berikut. 

Table 4.1 Distribusi Data Berdasarkan Karakteristik Data Rekam Medik RSUD 

Haji Makassar 

Karakteristik N % 

Berat Badan (gram)   

   BBLR (< 2500) 90 45 

   BBLN (≥ 2500) 110 55 

Kadar Bilirubin   

      Fisiologis (<10 mg/dL) 141 70,5 

      Hiperbilirubinemia (≥10 mg/dL) 59 29,5 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah 

Sakit Haji Makassar pada Tahun 2018 didapatkan sebanyak 90 bayi (45%) dengan 

berat badan lahir rendah dan 110 bayi (55%) dengan berat badan lahir normal serta 



 

 
 

dari hasil pemeriksaan kadar bilirubin neonatus didapatkan sebanyak 141 bayi 

(70,5%) dengan kadar bilirubin normal (<10mg/dL) dan 59 bayi (29,5%) 

mengalami hiperbilirubinemia. 

 

Table 4.2 Distribusi Data Berdasarkan Karakteristik Data Rekam Medik Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar 

Karakteristik N % 

Berat Badan (gram)   

   BBLR (< 2500) 97 48,5 

   BBLN (≥ 2500) 103 51,5 

Kadar Bilirubin   

      Fisiologis (<10 mg/dL) 163 81,5 

      Hiperbilirubinemia (≥10 mg/dL) 37 18,5 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa ibu hamil yang melahirkan di Rumah 

Sakit Haji Makassar pada Tahun 2018 didapatkan sebanyak 97 bayi (48,5%) 

dengan berat badan lahir rendah dan 103 bayi (51,5%) dengan berat badan lahir 

normal serta dari hasil pemeriksaan kadar bilirubin neonatus didapatkan sebanyak 

163 bayi (81,5%) dengan kadar bilirubin normal (<10mg/dL) dan 37 bayi (18,5%) 

mengalami hiperbilirubinemia. 

Tabel 4.3 Analisis Hubungan BBLR dengan Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru 

Lahir di RSUD Haji Makassar 

 

Variabel 

Bilirubin   

p-value Fisiologis  

(<10 mg/dL) 

Hiperbilirubinemia 

(≥10 mg/dL)  

N % N % 

BBLR (<2500 gram) 40 20 50 25 0,000 

BBLN (≥2500 gram) 101 50,5 9 4,5 

Sumber : Data Sekunder 



 

 
 

Berdasarkan tabulasi tabel diatas didapatkan bahwa bayi yang memiliki 

kadar bilirubin berlebih (hiperbilirubinemia) pada bayi yang mengalami  BBLR 

berjumlah 50 bayi (25%) dan bayi  BBLN berjumlah 9 bayi (4,5%) sedangkan bayi 

yang memiliki kadar bilirubin fisiologis dengan  BBLR berjumlah 101 bayi (50,5%) 

dan bayi  BBLN berjumlah  9 bayi (4,5%). 

Uji person chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, 

uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0.000 yang 

berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan 

kejadian hiperbilirubinemia. 

Tabel 4.4 Analisis Hubungan BBLR dengan Hiperbilirubinemia pada Bayi Baru 

Lahir RSIA Ananda Makassar 

 

Variabel 

Bilirubin   

p-value Fisiologis  

(<10 mg/dL) 

Hiperbilirubinemia 

(≥10 mg/dL)  

N % N % 

BBLR (<2500 gram) 66 33 31 15,5 0,000 

BBLN (≥2500 gram) 163 81,5 6 3 

Sumber : Data Sekunder 

Berdasarkan tabulasi tabel diatas didapatkan bahwa bayi yang memiliki 

kadar bilirubin berlebih (hiperbilirubinemia) pada bayi yang mengalami  BBLR 

berjumlah 31 bayi (15,5%) dan bayi  BBLN berjumlah 6 bayi (6%) sedangkan bayi 

yang memiliki kadar bilirubin fisiologis dengan  BBLR berjumlah 66 bayi (33%) 

dan bayi  BBLN berjumlah  163 bayi (81,5%). 

Uji person chi-square merupakan uji yang dilakukan pada penelitian ini, 

uji ini bertujuan mencari korelasi antar variabel, dikatakan  terdapat korelasi yang 

signifikan jika p-value <0,005. Pada penelitian ini didapatkan p-value 0,000 yang 



 

 
 

berarti terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan 

kejadian hiperbilirubinemia. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil dari kedua rumah sakit 

mengenai hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian hiperbilirubinemia 

terdapat korelasi yang signifikan, dimana dari uji person chi-square didapatkan p-

value (0,000) dimana dikatakan signifikan apabila p-value  (<0,005), dan penelitian 

diatas sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Alfi Hidayati (2017) dalam 

penelitiannya berjudul” Hubungan Usia Gestasi Dengan Kejadian 

Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Wonosari” 

dengan jumlah sampel 70 responden dengan cara pengumpulannya melalu data 

rekam medik, hasil uji chi square didapatkan nilai (p-value = 0.016) berarti terdapat 

hubungan bermakna kejadian berat badan lahir rendah dengan hipebilirubinemia. 

Insidensi BBLR dengan hiperbilirubinemia dapat terjadi akibat pada bayi dengan 

kondisi BBLR memiliki fungsional organ dan maturasi sel belum sempurna, 

khususnya hepatosit yang berfungsi dalam transpot bilirubin tak terkongugasi 

menjadi bilirubin terkonjugasi sehingga bilirubin tak terkonjugasi menumpul dalam 

plasma dan beredar keseluruh tubuh. Kejadian hiperbilirubinemia bukan hanya 

disebabkan oleh satu faktor namun multifaktorial seperti faktor ibu meliputi usia 

gestasi, gravida ibu, golongan darah ibu dan jenis persalinan sedangkan faktor bayi 

seperti berat badan lahir, golongan darah bayi, lingkar badan, lingkar kepala dan 

lingkar dada, adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Faktor maternal  

a) Usia ibu 

Menurut  The American Academy of Pediatrics (AAP), salah satu 

faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia adalah usia ibu ≥25 



 

 
 

tahun. Begitu pula pada penelitian randomized controlled trial oleh 

Scrafford et al (2013) dengan analisis poisson regression 

didapatkan hasil p yang paling berpengaruh terhadap kejadian 

hiperbilirubinemia adalah usia ibu 25-29,9 tahun.7 Dan pada 

penelitian case control oleh Zhang et al (2016) dengan polynomial 

regression menunjukkan bahwa usia ibu berpengaruh terhadap 

kejadian hiperbilirubinemia dimana tertinggi pada usia 26 tahun. 

b) Usia gestasi 

Usia kehamilan preterm (<37 minggu) lebih berisiko menyebabkan 

hiperbilirubinemia dibandingkan usia aterm (>37 minggu), hal ini 

disebabkan karena pada usia gestasi pretem pertumbuhan organ 

tubuh bayi belum berfungsi secara sempurna, oleh karena itu bayi 

dengan usia preterm banyak mengalami kesulitan untuk hidup 

diluar Rahim ibu dan semakin mudah terjadinya komplikasi serta 

mortalitas, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayati (2016) dengan jumlah responden sebanyak 125 

responden didapatkan hasil uji chi-square antara usia gestasi 

dengan hiperbilirubinemia (0,001) yang beramakna terdapat 

korelasi signifikan antara usia gestasi dengan hiperbilirubinemia. 

c) Golongan darah ibu 

Proses peningkatan bilirubin pada bayi dapat disebabkan karena 

perbedaan golongan darah antara bayi dengan ibunya. Dari sekian 

jenis golongan darah, perempuan bergolongan darah O paling 

beresiko melahirkan bayi dengan hiperbilirubinemia level akut. 

Jika golongan darah ibunya O, sementara anaknya non O, maka di 

dalam badan darah ibunya sudah membentuk anti O. Anti O itu 



 

 
 

yang menghancurkan sel darah merah bayi. Kondisi ini yang 

mengakibatkan terjadinya hiperbiliribunemia. Hasil penelitian 

dilakukan oleh Hidayati (2016) menunjukan bahwa kejadian 

hiperbilirubin sering terjadi pada bayi yang bergolongan darah O 

sebanyak 66 bayi (57,4 %),sedangkan yang bergolongan darah A,B 

dan AB sebesar 49 bayi ( 42,6 %). Uji statistik diperoleh nilai  p-

value 0,813 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

golongan darah bayi  dengan kejadian hiperbillirubin dan dari hasil 

analisis diperoleh pula nilai OR = 0.867 (95% CI)=(0.340-2,207). 

d)  Jenis persalinan 

Bayi yang dilahirkan secara ekstraksi vacum dan ekstraksi 

mempunyai kecenderungan terjaadinya perdarahan tertutup 

dikepala, seperti caput sudccdenaum dan cepalhematoma yang 

merupakan faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia pada bayi. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016) di 

RSUD Kota Bandung, Jawa Barat yang menemukan bahwa 

kejadian hiperbilirubin terbanyak di jenis persalinan ekstraksi 

vacum yaitu sebesar 13,0%. Uji statistik diperoleh nilai  p-value  

0,485 dengan OR = 1.441 (95% CI)=(0.552-3.763), artinya tidak 

ada hubungan antara jenis persalinan dengan kejadian 

hiperbilirubinemia. 

2. Faktor bayi 

a) Berat badan lahir 

hiperbilirubin terjadi pada bayi berat badan lahir rendah karena 

fungsi hepar yang belum matang atau terdapat gangguan fungsi 

hepar seperti hipoksia, hipoglikemi, asidosis, dan lain-lain 



 

 
 

sehingga mengakibatkan kadar bilirubin meningkat. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  menunjukkan BBLN (≥ 2500 

gram) memiliki angka terbesar pada 89 bayi (77,4%), sedangkan 

BBLR (< 2500 gram) 26 bayi ( 22,6% )  Hal ini sejalan dengan 

teori,  Uji statistik diperoleh nilai  p value 0.001 maka dapat 

disimpulkan ada hubungan antara Berat Badan Lahir dengan 

hipernilirubinemia. 

  



 

 
 

b) Golongan darah bayi 

Proses peningkatan bilirubin pada bayi dapat disebabkan karena 

perbedaan golongan darah antara bayi dengan ibunya. Dari sekian 

jenis golongan darah, perempuan bergolongan darah O paling 

beresiko melahirkan bayi dengan hiperbilirubinemia level akut. 

Jika golongan darah ibunya O, sementara anaknya non O, maka di 

dalam badan darah ibunya sudah membentuk anti O. Anti O itu 

yang menghancurkan sel darah merah bayi. Kondisi ini yang 

mengakibatkan terjadinya hiperbiliribunemia. Hasil penelitian 

dilakukan oleh Hidayati (2016) menunjukan bahwa kejadian 

hiperbilirubin sering terjadi pada bayi yang bergolongan darah O 

sebanyak 66 bayi (57,4 %),sedangkan yang bergolongan darah A,B 

dan AB sebesar 49 bayi ( 42,6 %). Uji statistik diperoleh nilai  p-

value 0,813 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

golongan darah bayi  dengan kejadian hiperbillirubin dan dari hasil 

analisis diperoleh pula nilai OR = 0.867 (95% CI)=(0.340-2,207). 

c) Pemberian ASI 

Menurut The American Academy of Pediatrics (AAP), salah satu 

faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia adalah ASI. Begitu pula 

pada teori lain yang mengatakan adanya ikterus yang behubungan 

dengan pemberian ASI yaitu breast-feeding jaundice dan breast 

milk jaundice dimana pada penelitian ini tidak disertakan penyebab 

dari pengaruh ASI terhadap hiperbilirubinemia. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian cohort oleh Huang et al (2004) dengan 

regresi logistik menyatakan adanya pengaruh pemberian ASI 

terhadap hiperbilirubinemia dengan p sebesar <0,001. Berdasarkan 



 

 
 

tabel distribusi faktor risiko air susu ibu didominasi oleh pemberian 

ASI pada kelompok kasus dan non ASI pada kelompok kontrol. 

Setelah di analisis secara bivariat, hasil p value faktor risiko ASI 

didapatkan sebesar 0,001 dengan odds ratio sebesar 5,25. Karena 

p<0,25 maka dilakukan analisis multivariat dimana didapatkan 

hasil p value multivariat sebesar 0,000 dengan odds ratio 7,170 dan 

IK  2,427-21,181. Hasil p value multivariat dengan nilai <0,05 ini 

menunjukkan adanya pengaruh faktor risiko ASI terhadap kejadian 

hiperbilirubinemia. 

Allah dalam QS al-Baqarah / 2:168 

 مُّبِيْن  عَدُو   لَكُمْ ي ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِِ الًَْرْضِ حَلٰلًً طيَِٰبًا ْۖوَّلًَ تَ تَّبِعُوْا خُطوُٰتِ الشَّيْطٰنِِۗ انَِّه يَٰٓ 
Terjemahnya :  

“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” 

Tafsir Jalalain (1990) maksud dari ayat diatas bahwa hai sekalian manusia 

makanlah yang halal apa-apa yang terdapat di muka bumi serta طَي ِّبًا (lagi baik) sifat 

yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, لََ تتََّبِّعوُْا خُطُوٰتِّ  ۖ وَّ  (dan janganlah kamu 

ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan   ِّالشَّيْطٰن (setan) dan rayuannya   بِّيْن  اِّنَّه لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ

(sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan 

permusuhannya, ayat diatas menjelaskan kepada kita agar memakan makanan yang 

ada pada permukaan bumi yang halal serta baik. 

Berdasarkan tafsir Al Misbah (2016) maksud ayat tersebut ditujukan bukan 

hanya kepada orang-orang yang beriman namun untuk seluruh umat manusia yang 

ada di muka bumi ini, hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan oleh Allah SWT 

untuk seluruh manusia baik untuk orang yang mukmin maupun yang kafir dan tidak 

semua yang ada pada dunia otomatis halal untuk dimakan atau digunakan,  Allah 



 

 
 

SWT menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan tetapi antara lain untuk 

digunakan biasanya sebagai obat, adapun burung-burung yang diciptakannya untuk 

memakan serangga yang merusak tanaman, dengan demikian tidak semua yang ada 

di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan untuk 

dimakan oleh manusia, semua yang diciptakan oleh Allah SWT di permukaan bumi 

ini bertujuan untuk kepentingan manusia karena itu Allah SWT memerintahkan 

untuk makan makanan yang halal. 

Makanan halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama, makanan 

haram terbagi atas dua macam yakni haram karena zatnya seperti daging babi 

bangkai dan darah sedangkan haram karena sesuatu bukan dari zat nya adalah 

makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. 

Dengan demikian tidak semua makanan yang halal otomatis baik, halal terbagi 4 

macam yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada 

aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai oleh Allah 

seperti pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan 

kondisi masing-masing. ada yang halal serta baik buat si A yang memiliki kondisi 

kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, tetapi baik buat yang 

lainnya. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi 

kurang baik. Yang diperintahkan ayat diatas adalah memakan makanan yang halal 

lagi baik. 

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan 

setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah 

yang menjerumuskan manusia, langkah demi langkah, tahap demi tahap, langkah 

hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan tetapi bila tidak disadari langkah 

demi langkah tersebut dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan  pada mulanya 



 

 
 

hanya mengajak manusia melangkah selangkah tetapi langkah itu disusul dengan 

langkah lainnya sampai akhirnya masuk ke dalam neraka, hal ini terjadi pada 

leluhur manusia yakni Nabi Adam as dan pasangannya terpedaya melalui pintu 

makanan, memang tidak lain ulah tipu daya setan kecuali hanya menyuruh kamu 

berbuat jahat, yakni perbuatan yang mengotori jiwa yang berdampak buruk, walau 

tanpa sanksi hukum duniawi seperti berbohong, dengki, angkuh dan juga menyuruh 

berbuat keji, yakni perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama Islam dan 

akal sehat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini menujukkan bahwa ada hubungan berat 

badan lahir rendah (BBLR) dengan kejadian hiperbilirubinemia. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah bahwa Allah memerintahkan manusia memakan makan 

yang baik serta halal  sebagai bentuk pemenuhan gizi ibu dan bayi. 

Hasil analisis dan pembahasana sebelumnya dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data dari RSUD Haji Makassar tahun 2018 didapatkan 

Kejadian berat badan lahir normal (>2500 gram) sebanyak 110 bayi 

(53%) sedangkan bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) 

sebanyak 90 bayi (45%),  

2. Berdasarkan data dari RSIA Ananda Makassar tahun 2018 didapatkan 

Kejadian berat badan lahir normal (>2500 gram) sebanyak 103 bayi 

(51,5%) sedangkan bayi dengan berat badan lahir rendah (<2500 gram) 

sebanyak 97 bayi (48,5%),  

3. Berdasarkan data Hasil pemeriksaan kadar bilirubin di RSUD Haji 

Makassar tahun 2018 didapatkan bayi dengan kadar bilirubin normal 

(<10 mg/dL) sebanyak 141 bayi (70,5%) dan bayi dengan 

hiperbilirubinemia (≥10 mg/dL) sebanyak 59 bayi (29,5%).  

4. Berdasarkan data Hasil pemeriksaan kadar bilirubin di RSIA Ananda 

Makassar tahun 2018 didapatkan bayi dengan kadar bilirubin normal 

(<10 mg/dL) sebanyak 163 bayi (81,5%) dan bayi dengan 

hiperbilirubinemia (≥10 mg/dL) sebanyak 37 bayi (18,5%). 



 

 
 

5. Hasil uji chi square  didapatkan p-value (0,000) yang berarti didapatkan 

hubungan signifikan berat badan lahir dengan hiperbilirubinemia di 

beberapa rumah sakit di kota makassar tahun 2018. 

B. Saran  

1. Bagi bidan 

Hasil penelitian ini, bidan disarankan agar malakukan pemeriksaan 

kadar bilirubin segera setelah kelahiran khususnya pada bayi baru lahir 

dengan berat badan lahir rendah atau dengan bayi yang memiliki gejala 

klinis berwarna kekuningan pada kulit dan skelara bayi baru lahir. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan dapat mengukur secara langsung kadar bilirubin serta 

menimbang langsung bayi baru lahir agar didapatkan hasil yang 

lebih akurat. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai salah satu referensi sumber data dan dapat melakukan 

penelitian ulang dengan lebih baik dari segi materi, teknis dan 

desain penelitian. 
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Lampiran 5. Master Tabel 

Data RSUD Haji Makassar Tahun 2018 Hubungan Berat Badan Lahir Rendah 

Dengan Hiperbilirubinemia Di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar 
 

No No.RM berat 
Badan 

kode kadar 
bilirubin 

kode keterangan 

1 112.41.35 2000 1 7,1 1 kategori berat badan 

2 112.42.03 1800 1 6 1 1 BBLR (<2500 gram) 

3 112.42.15 2400 1 6,8 1 2 BBLN (>2500 gram) 

4 112.42.25 1700 1 8 1 kategori Kadar 
Bilirubin 

5 112.42. 50 2400 1 8,3 1 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

6 112.42.79 2350 1 9,2 1 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

7 112.43.04 1850 1 7,2 1  

8 112.43.27 2000 1 7,5 1  

9 112.43.29 2200 1 7,7 1  

10 112.43.77 2250 1 6,7 1  

11 112.44.29 1700 1 8,3 1  

12 112.44.25 2300 1 7,5 1  

13 112.44.30 2100 1 9,4 1  

14 112.44.31 1500 1 8,5 1  

15 112.44.32 2300 1 7,2 1  

16 112.44.35 2250 1 8,5 1  

17 112.44.96 1800 1 9,2 1  

18 112.45.21 1950 1 7,4 1  

19 112.45.24 2300 1 8 1  

20 112.45.37 2100 1 9,1 1  

21 112.45.45 1450 1 8,2 1  

22 112.46.03 1250 1 6,1 1  

23 112.46.35 2100 1 7,3 1  

24 112.46.36 1750 1 8,1 1  

25 112.80.05 2400 1 8,5 1  

26 112.80.10 2000 1 7,7 1  

27 112.80.12 1500 1 7,2 1  

28 112.81.10 2000 1 8,5 1  

29 112.81.12 1500 1 9,4 1  

30 112.81.45 2100 1 8,5 1  

31 112.81.50 2450 1 9 1  

32 112.81.52 1500 1 9,3 1  

33 112.82.41 2250 1 18 2  

34 112.82.28 2400 1 19,8 2  

35 112.82.70 1000 1 16,6 2  



 

 
 

36 112.84.38 1650 1 19,5 2  

37 112.84.50 1800 1 19,4 2  

38 112.84.53 2100 1 16,3 2  

39 112.84.59 2300 1 17,5 2  

40 112.85.60 1450 1 18 2  

41 112.86.45 1800 1 18,7 2  

42 112.86.93 1250 1 17,1 2  

43 112.86.95 1400 1 16,7 2  

44 112.91.02 1850 1 16,6 2  

45 112.91.10 2400 1 12,5 2 kategori berat badan 

46 112.91.12 2400 1 12,2 2 1 BBLR (<2500 gram) 

47 112.91.15 2300 1 18,9 2 2 BBLN (>2500 gram) 

48 112.91.49 1400 1 16,3 2 kategori Kadar 
Bilirubin 

49 112.93.30 1550 1 17,4 2 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

50 112.93.31 2400 1 19 2 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

51 112.93.27 2200 1 18,6 2  

52 112.93.28 2050 1 17,5 2  

53 112.93.12 1700 1 17,1 2  

54 112.93.10 2400 1 16,5 2  

55 112.95.06 2450 1 19,3 2  

56 112.95.09 2350 1 18 2  

57 112.95.12 2100 1 16,1 2  

58 112.95.14 2050 1 19,1 2  

59 112.95.15 1900 1 17,4 2  

60 112.98.40 1200 1 17,2 2  

61 112.98.43 1800 1 18,8 2  

62 112.98.48 1750 1 17,5 2  

63 112.98.55 2350 1 16,3 2  

64 112.99.80 2300 1 17,9 2  

65 112.99.89 2150 1 18 2  

66 112.99.90 2150 1 16,4 2  

67 112.99.92 2200 1 17,4 2  

68 112.99.99 2300 1 19 2  

69 113.00.01 2200 1 19,7 2  

70 113.00.07 1700 1 18,2 2  

71 113.00.43 1850 1 22,7 2  

72 113.00.45 2400 1 17 2  

73 113.00.85 2400 1 14 2  

74 113.00.87 2200 1 16,8 2  

75 113.01.88 1700 1 15 2  

76 113.01.19 2300 1 17,7 2  



 

 
 

77 113.01.21 2200 1 17,9 2  

78 113.01.39 2300 1 18,1 2  

79 113.01.60 1950 1 18,4 2  

80 113.03.18 2150 1 16 2  

81 113.03.82 2250 1 19,5 2  

82 113.03.13 1900 1 17,9 2  

83 113.03.89 2050 1 17,3 2  

84 113.02.60 2200 1 18,1 2  

85 113.02.27 1850 1 19,4 2  

86 113.02.47 2300 1 18,5 2  

87 113.02.90 2100 1 18,4 2  

88 113.04.01 1500 1 17,2 2  

89 113.04.22 2300 1 12,5 2  

90 113.04.07 2250 1 15,8 c  

91 113.04.53 3780 2 6,4 1  

92 113.05.38 3100 2 9,2 1  

93 113.05.39 3150 2 6,1 1  

94 113.05.62 3100 2 7,3 1  

95 113.05.58 3400 2 8,5 1  

96 113.06.39 3550 2 9,1 1  

97 113.06.02 3450 2 7,7 1  

98 113.06.68 3100 2 9,2 1  

99 113.06.98 3250 2 7,2 1 kategori berat badan 

100 113.07.37 3250 2 6,2 1 1 BBLR (<2500 gram) 

101 113.07.38 3300 2 6,5 1 2 BBLN (>2500 gram) 

102 113.07.40 2700 2 8,2 1 kategori Kadar 
Bilirubin 

103 113.07.64 2800 2 9,8 1 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

104 113.09.99 2950 2 9,5 1 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

105 113.09.85 3500 2 8,3 1  

106 113.09.20 3200 2 7,3 1  

107 113.09.83 3250 2 6,7 1  

108 113.09.22 3100 2 6,7 1  

109 113.10.78 2940 2 6,9 1  

110 113.10.61 2900 2 7,7 1  

111 113.10.43 3000 2 6,8 1  

112 113.10.93 3100 2 8,8 1  

113 113.10.99 3500 2 7,5 1  

114 113.11.54 3450 2 9,8 1  

115 113.11.53 2900 2 7,6 1  

116 113.11.54 3250 2 8,5 1  

117 113.11.55 2800 2 9,3 1  



 

 
 

118 113.11.56 3000 2 9 1  

119 113.11.57 3450 2 8,2 1  

120 113.11.58 3000 2 9,4 1  

121 113.11.59 3750 2 9,8 1  

122 113.11.60 3400 2 6,7 1  

123 113.11.61 3500 2 7,2 1  

124 113.11.62 3300 2 8,4 1  

125 113.11.80 3250 2 9,3 1  

126 113.48.53 2950 2 9,2 1  

127 113.49.01 3400 2 8 1  

128 113.49.02 3250 2 8,9 1  

129 113.49.98 3300 2 9,3 1  

130 113.50.77 3450 2 8 1  

131 113.50.88 3000 2 9,7 1  

132 113.50.99 3200 2 9 1  

133 113.51.02 3250 2 8,5 1  

134 113.51.20 3750 2 6 1  

135 113.51.29 3400 2 7,3 1  

136 113.52.40 3500 2 9,5 1  

137 113.52.49 3300 2 8,9 1  

138 113.53.50 3250 2 6,6 1  

139 113.53.51 2950 2 8,1 1  

140 113.53.53 3400 2 9 1  

141 113.54.29 3250 2 8,9 1  

142 113.54.30 3250 2 7,2 1  

143 113.54.43 3050 2 8,5 1  

144 113.54.53 2850 2 9,2 1  

145 113.55.01 3200 2 9,5 1  

146 113.55.09 3400 2 9,8 1  

147 113.55.10 3400 2 6,7 1  

148 113.57.30 3250 2 7,2 1  

149 113.57.79 2850 2 8,4 1 kategori berat badan 

150 113.57.92 3333 2 9,3 1 1 BBLR (<2500 gram) 

151 113.57.94 3350 2 8 1 2 BBLN (>2500 gram) 

152 113.57.99 3500 2 9,7 1 kategori Kadar 
Bilirubin 

153 113.57.57 3250 2 9 1 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

154 113.58.38 3500 2 8,5 1 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

155 113.58.39 3400 2 6 1  

156 113.58.62 3800 2 6,6 1  

157 113.58.58 3950 2 8,1 1  

158 113.59.75 3100 2 9 1  



 

 
 

159 113.59.76 2700 2 8,9 1  

160 113.60.82 2800 2 7,2 1  

161 113.60.59 2950 2 8,5 1  

162 113.60.60 3500 2 7,7 1  

163 113.60.77 2800 2 8,3 1  

164 113.60.87 2800 2 9,4 1  

165 113.60.92 3150 2 9 1  

166 113.60.88 3200 2 8,4 1  

167 113.61.19 3850 2 6 1  

168 113.61.21 3400 2 9,8 1  

169 113.80.39 2950 2 7,5 1  

170 113.80.60 2750 2 7,9 1  

171 113.90.18 2666 2 8,1 1  

172 113.90.82 3200 2 7,8 1  

173 113.91.13 2850 2 9,2 1  

174 113.91.89 3700 2 6,3 1  

175 113.92.60 3850 2 9,8 1  

176 114.20.01 3250 2 7,2 1  

177 114.20.62 2900 2 8,2 1  

178 114.20.39 2800 2 6,5 1  

179 114.20.62 3400 2 9,8 1  

180 114.25.62 3200 2 6 1  

181 114.25.68 2900 2 8,8 1  

182 114.25.98 3250 2 7,2 1  

183 114.25.17 2800 2 6,8 1  

184 114.25.48 3000 2 9,8 1  

185 114.26.30 3150 2 9,7 1  

186 114.26.21 3200 2 9,1 1  

187 114.26.34 3850 2 8,8 1  

188 114.26.91 3400 2 8,2 1  

189 114.26.97 3900 2 9,3 1  

190 114.30.56 4000 2 6,5 1  

191 114.30.58 3900 2 6 1  

192 114.30.90 3200 2 17 2  

193 114.45.50 3200 2 17,6 2  

194 114.45.65 3700 2 17,4 2 kategori berat 
badan 

195 114.45.69 3400 2 18,9 2 1 BBLR (<2500 gram) 

196 114.46.91 3300 2 19 2 2 BBLN (>2500 gram) 

197 114.46.15 3800 2 19,2 2 kategori Kadar 
Bilirubin 

198 114.46.30 3950 2 17,2 2 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

199 114.46.27 3880 2 17,4 2 2 Hiperbilirubinemia 



 

 
 

(>10mg/dL) 

200 114.46.20 3750 2 16,5 2  

  

Data RSIA Ananda Makassar Tahun 2018 Hubungan Berat Badan Lahir Rendah 

Dengan Hiperbilirubinemia Di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar 
 

No No.RM berat 
Badan 

kode kadar 
bilirubin 

kode keterangan 

1 112.41.35 2000 1 7,1 1 kategori berat badan 

2 112.42.03 1800 1 6 1 1 BBLR (<2500 gram) 

3 112.42.15 2400 1 6,8 1 2 BBLN (>2500 gram) 

4 112.42.25 1700 1 8 1 kategori Kadar 
Bilirubin 

5 112.42. 50 2400 1 8,3 1 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

6 112.42.79 2350 1 9,2 1 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

7 112.43.04 1850 1 7,2 1  

8 112.43.27 2000 1 7,5 1  

9 112.43.29 2200 1 7,7 1  

10 112.43.77 2250 1 6,7 1  

11 112.44.29 1700 1 8,3 1  

12 112.44.25 2300 1 7,5 1  

13 112.44.30 2100 1 9,4 1  

14 112.44.31 1500 1 8,5 1  

15 112.44.32 2300 1 7,2 1  

16 112.44.35 2250 1 8,5 1  

17 112.44.96 1800 1 9,2 1  

18 112.45.21 1950 1 7,4 1  

19 112.45.24 2300 1 8 1  

20 112.45.37 2100 1 9,1 1  

21 112.45.45 1450 1 8,2 1  

22 112.46.03 1250 1 6,1 1  

23 112.46.35 2100 1 7,3 1  

24 112.46.36 1750 1 8,1 1  

25 112.80.05 2400 1 8,5 1  

26 112.80.10 2000 1 7,7 1  

27 112.80.12 1500 1 7,2 1  

28 112.81.10 2000 1 8,5 1  

29 112.81.12 1500 1 9,4 1  

30 112.81.45 2100 1 8,5 1  

31 112.81.50 2450 1 9 1  

32 112.81.52 1500 1 9,3 1  

33 112.82.41 2250 1 18 2  



 

 
 

34 112.82.28 2400 1 19,8 2  

35 112.82.70 1000 1 16,6 2  

36 112.84.38 1650 1 19,5 2  

37 112.84.50 1800 1 19,4 2  

38 112.84.53 2100 1 16,3 2  

39 112.84.59 2300 1 17,5 2  

40 112.85.60 1450 1 18 2  

41 112.86.45 1800 1 18,7 2  

42 112.86.93 1250 1 17,1 2  

43 112.86.95 1400 1 16,7 2  

44 112.91.02 1850 1 16,6 2  

45 112.91.10 2400 1 12,5 2 kategori berat badan 

46 112.91.12 2400 1 12,2 2 1 BBLR (<2500 gram) 

47 112.91.15 2300 1 18,9 2 2 BBLN (>2500 gram) 

48 112.91.49 1400 1 16,3 2 kategori Kadar 
Bilirubin 

49 112.93.30 1550 1 17,4 2 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

50 112.93.31 2400 1 19 2 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

51 112.93.27 2200 1 18,6 2  

52 112.93.28 2050 1 17,5 2  

53 112.93.12 1700 1 17,1 2  

54 112.93.10 2400 1 16,5 2  

55 112.95.06 2450 1 19,3 2  

56 112.95.09 2350 1 18 2  

57 112.95.12 2100 1 16,1 2  

58 112.95.14 2050 1 19,1 2  

59 112.95.15 1900 1 17,4 2  

60 112.98.40 1200 1 17,2 2  

61 112.98.43 1800 1 18,8 2  

62 112.98.48 1750 1 17,5 2  

63 112.98.55 2350 1 16,3 2  

64 112.99.80 2300 1 17,9 2  

65 112.99.89 2150 1 18 2  

66 112.99.90 2150 1 16,4 2  

67 112.99.92 2200 1 17,4 2  

68 112.99.99 2300 1 19 2  

69 113.00.01 2200 1 19,7 2  

70 113.00.07 1700 1 18,2 2  

71 113.00.43 1850 1 22,7 2  

72 113.00.45 2400 1 17 2  

73 113.00.85 2400 1 14 2  

74 113.00.87 2200 1 16,8 2  



 

 
 

75 113.01.88 1700 1 15 2  

76 113.01.19 2300 1 17,7 2  

77 113.01.21 2200 1 17,9 2  

78 113.01.39 2300 1 18,1 2  

79 113.01.60 1950 1 18,4 2  

80 113.03.18 2150 1 16 2  

81 113.03.82 2250 1 19,5 2  

82 113.03.13 1900 1 17,9 2  

83 113.03.89 2050 1 17,3 2  

84 113.02.60 2200 1 18,1 2  

85 113.02.27 1850 1 19,4 2  

86 113.02.47 2300 1 18,5 2  

87 113.02.90 2100 1 18,4 2  

88 113.04.01 1500 1 17,2 2  

89 113.04.22 2300 1 12,5 2  

90 113.04.07 2250 1 15,8 c  

91 113.04.53 3780 2 6,4 1  

92 113.05.38 3100 2 9,2 1  

93 113.05.39 3150 2 6,1 1  

94 113.05.62 3100 2 7,3 1  

95 113.05.58 3400 2 8,5 1  

96 113.06.39 3550 2 9,1 1  

97 113.06.02 3450 2 7,7 1  

98 113.06.68 3100 2 9,2 1  

99 113.06.98 3250 2 7,2 1 kategori berat badan 

100 113.07.37 3250 2 6,2 1 1 BBLR (<2500 gram) 

101 113.07.38 3300 2 6,5 1 2 BBLN (>2500 gram) 

102 113.07.40 2700 2 8,2 1 kategori Kadar 
Bilirubin 

103 113.07.64 2800 2 9,8 1 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

104 113.09.99 2950 2 9,5 1 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

105 113.09.85 3500 2 8,3 1  

106 113.09.20 3200 2 7,3 1  

107 113.09.83 3250 2 6,7 1  

108 113.09.22 3100 2 6,7 1  

109 113.10.78 2940 2 6,9 1  

110 113.10.61 2900 2 7,7 1  

111 113.10.43 3000 2 6,8 1  

112 113.10.93 3100 2 8,8 1  

113 113.10.99 3500 2 7,5 1  

114 113.11.54 3450 2 9,8 1  

115 113.11.53 2900 2 7,6 1  



 

 
 

116 113.11.54 3250 2 8,5 1  

117 113.11.55 2800 2 9,3 1  

118 113.11.56 3000 2 9 1  

119 113.11.57 3450 2 8,2 1  

120 113.11.58 3000 2 9,4 1  

121 113.11.59 3750 2 9,8 1  

122 113.11.60 3400 2 6,7 1  

123 113.11.61 3500 2 7,2 1  

124 113.11.62 3300 2 8,4 1  

125 113.11.80 3250 2 9,3 1  

126 113.48.53 2950 2 9,2 1  

127 113.49.01 3400 2 8 1  

128 113.49.02 3250 2 8,9 1  

129 113.49.98 3300 2 9,3 1  

130 113.50.77 3450 2 8 1  

131 113.50.88 3000 2 9,7 1  

132 113.50.99 3200 2 9 1  

133 113.51.02 3250 2 8,5 1  

134 113.51.20 3750 2 6 1  

135 113.51.29 3400 2 7,3 1  

136 113.52.40 3500 2 9,5 1  

137 113.52.49 3300 2 8,9 1  

138 113.53.50 3250 2 6,6 1  

139 113.53.51 2950 2 8,1 1  

140 113.53.53 3400 2 9 1  

141 113.54.29 3250 2 8,9 1  

142 113.54.30 3250 2 7,2 1  

143 113.54.43 3050 2 8,5 1  

144 113.54.53 2850 2 9,2 1  

145 113.55.01 3200 2 9,5 1  

146 113.55.09 3400 2 9,8 1  

147 113.55.10 3400 2 6,7 1  

148 113.57.30 3250 2 7,2 1  

149 113.57.79 2850 2 8,4 1 kategori berat badan 

150 113.57.92 3333 2 9,3 1 1 BBLR (<2500 gram) 

151 113.57.94 3350 2 8 1 2 BBLN (>2500 gram) 

152 113.57.99 3500 2 9,7 1 kategori Kadar 
Bilirubin 

153 113.57.57 3250 2 9 1 1 fisiologis 
(<10mg/dL) 

154 113.58.38 3500 2 8,5 1 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

155 113.58.39 3400 2 6 1  

156 113.58.62 3800 2 6,6 1  



 

 
 

157 113.58.58 3950 2 8,1 1  

158 113.59.75 3100 2 9 1  

159 113.59.76 2700 2 8,9 1  

160 113.60.82 2800 2 7,2 1  

161 113.60.59 2950 2 8,5 1  

162 113.60.60 3500 2 7,7 1  

163 113.60.77 2800 2 8,3 1  

164 113.60.87 2800 2 9,4 1  

165 113.60.92 3150 2 9 1  

166 113.60.88 3200 2 8,4 1  

167 113.61.19 3850 2 6 1  

168 113.61.21 3400 2 9,8 1  

169 113.80.39 2950 2 7,5 1  

170 113.80.60 2750 2 7,9 1  

171 113.90.18 2666 2 8,1 1  

172 113.90.82 3200 2 7,8 1  

173 113.91.13 2850 2 9,2 1  

174 113.91.89 3700 2 6,3 1  

175 113.92.60 3850 2 9,8 1  

176 114.20.01 3250 2 7,2 1  

177 114.20.62 2900 2 8,2 1  

178 114.20.39 2800 2 6,5 1  

179 114.20.62 3400 2 9,8 1  

180 114.25.62 3200 2 6 1  

181 114.25.68 2900 2 8,8 1  

182 114.25.98 3250 2 7,2 1  

183 114.25.17 2800 2 6,8 1  

184 114.25.48 3000 2 9,8 1  

185 114.26.30 3150 2 9,7 1  

186 114.26.21 3200 2 9,1 1  

187 114.26.34 3850 2 8,8 1  

188 114.26.91 3400 2 8,2 1  

189 114.26.97 3900 2 9,3 1  

190 114.30.56 4000 2 6,5 1  

191 114.30.58 3900 2 6 1  

192 114.30.90 3200 2 17 2  

193 114.45.50 3200 2 17,6 2  

194 114.45.65 3700 2 17,4 2 kategori berat 
badan 

195 114.45.69 3400 2 18,9 2 1 BBLR (<2500 gram) 

196 114.46.91 3300 2 19 2 2 BBLN (>2500 gram) 

197 114.46.15 3800 2 19,2 2 kategori Kadar 
Bilirubin 

198 114.46.30 3950 2 17,2 2 1 fisiologis 



 

 
 

(<10mg/dL) 

199 114.46.27 3880 2 17,4 2 2 Hiperbilirubinemia 
(>10mg/dL) 

200 114.46.20 3750 2 16,5 2  

 

Lampiran 6 

RSUD HAJI MAKASSAR 

Berat Badan  * Kadar Bilirubin Crosstabulation 

Count   

 

Kadar Bilirubin 

Total <10 >10 

Berat Badan <2500 40 50 90 

>2500 101 9 110 

Total 141 59 200 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 53.416a 1 .000   

Continuity Correctionb 51.162 1 .000   

Likelihood Ratio 56.673 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 53.149 1 .000   

N of Valid Cases 200     

Frequency Table 

Berat Badan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <2500 90 45.0 45.0 45.0 

>2500 110 55.0 55.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

Kadar Bilirubin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10 141 70.5 70.5 70.5 

>10 59 29.5 29.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  



 

 
 

 

  



 

 
 

RSIA ANANDA MAKASSAR 

Berat Badan * Bilirubin Crosstabulation 

Count   

 
Bilirubin 

Total <10 >10 

Berat Badan <2500 66 31 97 

>2500 97 6 103 

Total 163 37 200 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 22.628a 1 .000   
Continuity Correctionb 20.928 1 .000   
Likelihood Ratio 24.245 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 22.515 1 .000   
N of Valid Cases 200     

 
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,95. 

b. Computed only for a 2x2 table 

FREQUENCIES VARIABLES=x y 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequency Table 
Berat Badan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <2500 97 48.5 48.5 48.5 

>2500 103 51.5 51.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

Bilirubin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <10 163 81.5 81.5 81.5 

>10 37 18.5 18.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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