
 

 

 

HUBUNGAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN 
PERDARAHAN POSTPARTUM 

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG KABUPATEN 
PANGKEP PERIODE 2021 

 

 
SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter  

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Oleh : 

 

AQILAH FARAH SALSABIL 

NIM : 70600118023 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

      2022  



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Aqilah Farah Salsabil 

NIM    : 70600118023 

Tempat/Tgl Lahir  : Pangkajene, 06 September 2000 

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter 

Fakultas/Program  : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat    : Jln. Andi Mauraga Timur No. 23 

Judul : Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian 

Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah 

Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021. 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah 

hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Makassar, 20 Agustus 2022 

Penyusun  

 

 

Aqilah Farah Salsabil 

NIM : 70600118023 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proposal penelitian yang 

berjudul “Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep 

Periode 2021”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

kita nabi Muhammad Saw. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Skripsi 

ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Dalam penyusunan proposal ini, tidak hanya semata-mata dari usaha penulis 

sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtuaku 

yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku serta adikku 

tersayang atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan serta motivasi. Demikian 

juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan tak 

terhingga, kepada :  

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta 

jajarannya.  

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. 

dr. Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes.  

3. Kepada seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus 

dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar.  

4. Kepada dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  



 

vi 

 

5. Kepada dr. Rauly Rahmadhani, M.Kes. selaku Pembimbing Akademik dan juga 

sekaligus pembimbing I yang telah memberikan masukan baik kritik, saran dan 

motivasi selama proses penyelesaian proposal ini dan selama pendidikan 

sampai saat ini.  

6. Kepada dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes. selaku pembimbing II yang 

telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi untuk penyelesaian 

proposal ini.  

7. Kepada dr. Abd. Rahman, Sp.B., M.Kes. selaku Penguji kompetensi dan Prof. 

Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku Penguji integrasi keislaman atas saran, 

kritikan, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulisan dapat 

menghasilkan karya yang terbaik.  

8. Kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep 

yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian serta para 

staf yang senantiasa membantu selama penyusunan proposal ini.  

9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama proses 

pendidikan.  

10. Kepada sahabat – sahabat saya CEBA SQUAD serta seluruh sejawat saya 

angkatan 2018 “FIBRONEKTIN” Program Studi Pendidikan Dokter UIN 

Alauddin Makassar yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis 

selama mengenyam pendidikan hingga saat ini dalam keadaan apapun, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.  

11. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses penyelesaian skripsi ini. 

 

 



 

vii 

 

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut 

berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah Swt. 

semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Terlepas dari 

segala dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Segala kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari 

penulis sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. semata. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi 

terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak. 

 

 

 

 

 

 

Makassar, 10 Maret 2022 

Penulis 

 

 

 

Aqilah Farah Salsabil 

NIM : 70600118023 



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................. ii 

PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN ....................... iii 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii 

DAFTAR BAGAN ............................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv 

ABSTRAK ............................................................................................................. xv 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 7 

C. Hipotesis ....................................................................................................... 7 

1. Hipotesis Nol (H0) .................................................................................... 7 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) ........................................................................... 7 

D. Definisi Operasional Ruang Lingkup Penelitian ............................................. 8 

1. Definisi Operasional .................................................................................. 8 

2. Ruang Lingkup Penelitian ......................................................................... 9 

E. Kajian Pustaka ............................................................................................. 10 

F. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 17 



 

ix 

 

1. Tujuan Umum ......................................................................................... 17 

2. Tujuan Khusus ........................................................................................ 17 

G. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 17 

BAB II KAJIAN TEORI ...................................................................................... 18 

A. Perdarahan Postpartum ................................................................................ 18 

1. Definisi Perdarahan Postpartum ............................................................... 18 

2. Klasifikasi Perdarahan Postpartum .......................................................... 18 

3. Faktor – Faktor Risiko Perdarahan Postpartum ........................................ 18 

4. Etiologi Perdarahan Postpartum ............................................................... 22 

5. Diagnosis ................................................................................................ 24 

6. Pencegahan Dan Penanganan Perdarahan Postpartum .............................. 25 

B. Anemia Pada Kehamilan ............................................................................. 27 

1. Definisi Anemia Pada Kehamilan ............................................................ 27 

2. Jenis Anemia Pada Kehamilan ................................................................. 27 

3. Patofisiologi Anemia Pada Kehamilan ..................................................... 32 

4. Gejala Anemia Pada Kehamilan .............................................................. 33 

5. Derajat Anemia Pada Kehamilan ............................................................. 34 

6. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan .......................................................... 34 

7. Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Kehamilan ........................... 39 

C. Hubungan Anemia Pada Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum

 41 

D. Kerangka Teori ............................................................................................ 42 

E. Kerangka Konsep ........................................................................................ 43 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................. 44 

A. Desain Penelitian ......................................................................................... 44 



 

x 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................................... 44 

1. Lokasi Penelitian ..................................................................................... 44 

2. Waktu Penelitian ..................................................................................... 44 

C. Populasi dan Sampel .................................................................................... 44 

1. Populasi ................................................................................................... 44 

2. Sampel .................................................................................................... 45 

3. Kelompok Kasus ..................................................................................... 45 

4. Kelompok Kontrol ................................................................................... 46 

D. Metode Pengumpulan data ........................................................................... 46 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................................... 47 

1. Teknik Pengolahan Data .......................................................................... 47 

2. Analisis Data ........................................................................................... 48 

F. Alur Penelitian ............................................................................................ 49 

G. Etika Penelitian ........................................................................................... 50 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 51 

A. Hasil Penelitian ........................................................................................... 51 

1. Analisis Univariat .................................................................................... 51 

2. Analisis Bivariat ...................................................................................... 60 

B. Pembahasan ................................................................................................. 63 

1. Kejadian Perdarahan Post-partum di RSUD Batara Siang ........................ 63 

2. Kejadian Anemia dalam Kehamilan di RSUD Batara Siang ..................... 67 

3. Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum di RSUD Batara Siang .............................................................. 71 

BAB V PENUTUP ................................................................................................. 77 

A. Kesimpulan ................................................................................................. 77 



 

xi 

 

B. Saran ........................................................................................................... 77 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 79 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 90 



 

xii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Definisi Operasional ................................................................................. 8 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka ........................................................................................ 10 

Tabel 4.1 Sebaran Usia Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang ................................... 51 

Tabel 4.2 Distribusi Data Gravida Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang ................... 52 

Tabel 4.3 Distribusi Data Paritas Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang..................... 52 

Tabel 4.4 Distribusi Data Abortus Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang ................... 53 

Tabel 4.5 Distribusi Data Pendidikan Terakhir Ibu Bersalin di RSUD Batara ......... 53 

Tabel 4.6 Distribusi Data Pekerjaan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang ................ 54 

Tabel 4.7 Distribusi Jarak Kehamilan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang ............. 55 

Tabel 4.8 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 1 Ibu Bersalin di RSUD Batara . 55 

Tabel 4.9 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 2 Ibu Bersalin di RSUD Batara . 56 

Tabel 4.10 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 3 Ibu Bersalin di RSUD .......... 56 

Tabel 4.11 Distribusi Penyebab Perdarahan Post Partum Ibu Bersalin di RSUD Batara 

Siang ...................................................................................................................... 57 

Tabel 4.12 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 1 dan Kejadian 

Perdarahan Post-Partum .......................................................................................... 58 

Tabel 4.13 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 2 dan Kejadian 

Perdarahan Post-Partum .......................................................................................... 59 

Tabel 4.14 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 3 dan Kejadian 

Perdarahan Post-Partum .......................................................................................... 60 

 

 



 

xiii 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.1 Kerangka Teori ...................................................................................... 42 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep .................................................................................. 44 

Bagan 3.1 Alur Penelitian ....................................................................................... 49 

 

 

 

 

  

  

file:///D:/Job/Kupastugas/20_KTI%20ALAUDDIN/Skripsi%20Full%20Alauddin.docx%23_Toc97724124


 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Inform Consent................................................................................. 90 

Lampiran 2. Hasil Analisis Data ........................................................................... 91 

Lampiran 3. Hasil Tabulasi Data .......................................................................... 98 

Lampiran 4. Surat Keterangan Layak Etik .......................................................... 104 

Lampiran 5. Surat Izin Balitbangda .................................................................... 105 

Lampiran 6. Izin Penelitian DPM-PTSP ............................................................. 106 

Lampiran 7. Surat Izin Telah Meneliti ................................................................ 107 

Lampiran 8. Dokumentasi .................................................................................. 108 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021 

Aqilah Farah Salsabil1, Rauly Rahmadhani2, Ulfah Rimayanti3,  

Abd. Rahman4, Arifuddin Ahmad5 

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 

Kontak : 70600118023@uin-alauddin.ac.id 

 

 

ABSTRAK 

 

Di Indonesia, tingginya angka kematian ibu masih menjadi masalah. Perdarahan 
postpartum, yang menyumbang 19,3% dari semua kematian ibu di Indonesia, adalah 
penyebab utama kematian bagi wanita hamil. Salah satu faktor risiko perdarahan 
postpartum adalah anemia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara 
anemia dalam kehamilan dengan frekuensi perdarahan postpartum di Rumah Sakit 
Umum Daerah Batara Siang di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan 
metodologi case control dan merupakan studi observasional analitik. Dengan total 150 
sampel, sampel ini menggunakan rasio 1:1 antara kelompok kontrol dan kasus. Teknik 
analisis univariat dan bivariat digunakan untuk menganalisis data. Dengan uji chi-
square, p sama dengan 0,000 (p<0,05), dan perhitungan OR yang diperoleh pada 
trimester pertama kehamilan 25.351, trimester kedua 10.804, dan trimester ketiga 
sebesar 35.821 yang memperlihatkan ibu hamil dengan anemia sangat berisiko 
mengalami perdarahan postpartum, hasilnya menunjukkan hubungan antara anemia 
selama kehamilan dan kejadian perdarahan postpartum. Ibu hamil lebih mungkin 
mengalami anemia pada trimester pertama (85,3%), trimester kedua (76%) dan 
trimester ketiga (90,7%). Retensio plasenta adalah faktor utama dalam terjadinya 
perdarahan postpartum (44 persen). Temuan studi menunjukkan korelasi yang kuat 
antara prevalensi perdarahan postpartum dan kejadian anemia selama kehamilan. 

 

Kata Kunci : Anemia dalam kehamilan; perdarahan postpartum 
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ABSTRACT 

 

The high maternal mortality rate in Indonesia is still a problem. Postpartum 
haemorrhage, which accounts for 19.3% of all maternal deaths in Indonesia, is the 
leading cause of death for pregnant women. One of the risk factors for postpartum 
haemorrhage is anemia. This study aims to analyze the relationship between anemia in 
pregnancy and the frequency of postpartum haemorrhage at the Batara Siang Regional 
General Hospital in Pangkep Regency.  This study uses case-control and is an analytic 
observational study. With 150 samples, this sample used a 1:1 ratio between the control 
and case groups. Analyze data using univariate and bivariate analysis techniques. With 
the chi-square, p equals 0.000 (p<0.05). The calculated OR obtained in the first 
trimester of pregnancy is 25,351, the second trimester is 10,804, and the third trimester 
is 35,821, which shows that pregnant women with anemia are significantly at risk for 
postpartum haemorrhage. The results show an association between anemia during 
pregnancy and the incidence of postpartum haemorrhage. Pregnant women are more 
likely to experience anemia in the first trimester (85.3%), second trimester (76%) and 
third trimester (90.7%). Retention of the placenta is a major factor in postpartum 
haemorrhage (44%). The study findings show a strong correlation between the 
prevalence of postpartum haemorrhage and the incidence of anemia during pregnancy. 

Key Words : Anemia in pregnancy, postpartum haemorrhage
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diperkirakan sekitar 810 ibu meninggal diakibatkan komplikasi dalam kehamilan 

dan proses melahirkan setiap harinya secara global. Sejarah mencatatkan pada tahun 

2017 terdapat kurang lebih 295.000 wanita meninggal selama dan/atau setelah waktu 

kehamilan/ proses persalinan. Maternal mortality ratio (MMR) merupakan rasio yang 

menggambarkan tingkat kematian ibu hamil pada suatu negara (Ganchimeg et al., 

2014). Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), MMR memiliki 

beberapa determinan faktor penyebab peningkatan nilai, yakni keadaan ekonomi yang 

sulit dan perbedaan signifikan dalam aspek akses terhadap fasilitas kesehatan yang 

memadai. Data menunjukkan, terdapat 15 negara dengan kategori “high alert”, seperti 

Sudan, Somalia, Afrika Tengah, Zimbabwe, Iraq, Haiti, Afghanistan, dkk. Negara – 

negara tersebut memiliki tingkat MMR berkisar dari 31 (Syria) hingga 1150 (Sudan). 

Kontras jika dibandingkan dengan negara maju, yang rata – rata MMR nya berkisar di 

angka 11-15 (Althabe et al., 2015; Ganchimeg et al., 2014; Wolde et al., 2018). Hal 

tersebut, kemudian menjadi perhatian WHO guna meratakan tingkat kesehatan di 

dunia. Sebagian besar dari penyebab tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan 

penatalaksanaan yang adekuat. Penyebab utama kematian ibu selama proses 

persalinan, yakni perdarahan (75%), partus tak maju, preeklamsia, dan aborsi illegal 

(Direktur Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI, 2017; Wolde et al., 2018). 

Berdasarkan data dari WHO, Jumlah angka kelahiran kasar (crude birth rate) yang 

dihitung setiap kelahiran hidup per 1000 populasi. Secara global, angka kelahiran kasar 

berada di kisaran 17.56 per 1000 populasi. Di Indonesia, berdasarkan data tahun 2022 

angka kelahiran kasar berkisar 16.92 per 1000 populasi. Selain itu, jika meneliti lebih 

dalam pada salah satu provinsi di Indonesia yakni Sulawesi Selatan, memiliki angka 

kelahiran kasar sebesar 18.2 per 1000 populasi. Namun, data angka kelahiran kasar 
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provinsi Sulawesi Selatan ditemukan hanya terbatas pada Sensus penduduk tahun 2011 

saja (World Health Organization, 2022). 

Pelayanan kesehatan maternal merupakan salah satu dimensi aspek yang dinilai 

dalam penentuan status kesehatan. Menurut literatur demografi, Angka Kematian Ibu 

(AKI) merupakan jumlah kematian ibu saat hamil atau 42 hari sejak terminasi 

kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena 

kehamilan atau pengelolaannya, dan bukan karena penyebab lainnya, Angka Kematian 

Ibu (AKI) dihitung per 1000 kehamilan hidup (Dinas kesehatan Sulawesi selatan, 

2019). Indonesia sendiri belum terlepas dari permasalahan angka kematian ibu hamil 

yang tinggi. Menurut data, angka kematian ibu mencapai 305/100.000 kelahiran hidup 

(Badan Pusat Statistik, 2015). Angka tersebut menjadi sebuah problematika karena jika 

dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi teratas dalam 

angka kematian ibu dalam kurun waktu 1991-2015. Tingginya angka kematian ibu 

sendiri menjadi sebuah indikator gagalnya program kesehatan universal di Indonesia 

yang menargetkan AKI di angka 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 

(Direktur Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI, 2017). Merujuk kepada data terbaru 

pada tahun 2020, tercatat terdapat 4.267 kematian ibu di Indonesia (Pusat Data dan 

Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020). Data ini meningkat jika dibandingkan 

dengan data tahun 2019 dengan 4.221 kematian (Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan RI, 2020). Jika ditarik kesimpulan, berdasarkan riset dari 

Kementrian Kesehatan Indonesia penyebab utama kematian ibu hamil yakni, 

perdarahan (30,3%), hipertensi selama kehamilan (27,1%), infeksi (7,3%), dan lain – 

lain. Selain itu, kanker, penyakit ginjal, kelainan jantung, atau penyakit lainnya 

menyumbang 35,3% kasus kematian ibu hamil di Indonesia (Direktur Jenderal P2P 

Kementrian Kesehatan RI, 2017).  
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Perdarahan pada kehamilan berperan sebanyak 30,3% sebagai penyebab tingginya 

angka kematian ibu. Perdarahan antepartum, berdasarkan hasil penelitian Sunarsih & 

Susanaria (2015) berperan sebanyak 3% dari kejadian angka kematian ibu. Kemudian, 

berdasarkan penelitian Putri (2020) sebanyak 8% ibu dengan perdarahan intrapartum 

berperan terhadap peningkatan angka kematian ibu. Sedangkan perdarahan post-

partum menyumbang 19,3% penyebab kematian ibu secara keseluruhan. (Satriyandari 

& Hariyati, 2017). Sulawesi Selatan termasuk ke dalam satu dari enam provinsi dengan 

angka kematian ibu dan neonatal tertinggi di Indonesia. Menurut data dari Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, terdapat 144 kematian ibu yang dominan 

penyebabnya yakni perdarahan, preeklamsia, dan eklamsia (Dinas kesehatan Sulawesi 

selatan, 2019; Direktur Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI, 2017). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2021, terdapat 

6 daerah tertinggi dengan angka kejadian ibu mengalami perdarahan postpartum di 

Sulawesi Selatan yaitu pertama di Kabupaten Bone (11,8%), kedua di Kabupaten 

Jeneponto (10,4%), ketiga di Kabupaten Maros  (10%), keempat di Kabupaten Gowa 

(8,5%), kelima di Kota Makassar (8,3%) dan keenam di Kabupaten Pangkep (7,8%) 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). 

 Salah satu penyebab terbanyak kematian ibu saat hamil ialah perdarahan post-

partum. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementrian Kesehatan RI yang 

dirangkum dalam Pusdatin 2020, tercatat penyebab kematian Ibu terbanyak pada tahun 

2020, yakni perdarahan postpartum sebanyak 1.330 kasus. (Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan RI, 2020). Perdarahan post-partum menyumbang 19,3% 

tingkat kematian ibu di Indonesia secara keseluruhan. (Satriyandari & Hariyati, 2017). 

Perdarahan post-partum kemudian dapat dikategorikan menjadi primer dan sekunder 

berdasarkan waktu kejadian perdarahan. Selain itu, perdarahan post-partum dapat 

disebabkan oleh beberapa aspek yakni partus lama, multiparitas, peregangan uterus 

berlebih, oksitosin drip, anemia pada kehamilan, dan persalinan dengan tindakan 

(Satriyandari & Hariyati, 2017). 
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 Perdarahan maternal sendiri dapat ditemukan pada orang hamil dengan risiko 

tinggi seperti preeklamsia (Yurniati & Mustari, 2019). Komplikasi dari perdarahan 

maternal sendiri meliputi, syok hemoragik hingga anemia. Penurunan volume darah 

tubuh yang mendadak akibat perdarahan masif akan memberikan trigger bagi tubuh 

merangsang keadaan syok hipovolemik karena rendahnya volume darah dalam tubuh. 

Kejadian syok ini dapat diikuti oleh penurunan kesadaran dan merupakan ancaman 

serius terhadap nyawa ibu dan janin yang dikandungnya (Fasha & Rokhanawati, 2019; 

Yurniati & Mustari, 2019). Kejadian kematian maternal ini dapat dicegah dengan 

mengurangi faktor risiko kejadian perdarahan, seperti placenta previa, atonia uterus, 

infeksi, status gizi buruk, eklamsi, multiparitas, anemia pada kehamilan, jarak 

kehamilan yang terlalu dekat, umur maternal, riwayat pemeriksaan kehamilan (ANC), 

dan riwayat kronologis kehamilan terdahulu (Hidayah, 2018). Pencegahan dilakukan 

dengan melakukan deteksi dini faktor resiko tersebut melalui edukasi pentingnya 

melakukan ANC secara rutin ke bidan dan dokter kandungan keluarga. Dengan 

teraturnya ANC, sebuah penelitian menunjukkan luaran yang berkorelasi positif 

terhadap keadaan persalinan yang lebih baik (Hidayah, 2018). 

 Anemia merupakan faktor risiko terjadinya kejadian postpartum. Rendahnya kadar 

hemoglobin menyebabkan rendahnya perfusi oksigen ke jaringan, sedangkan 

kebutuhan perfusi jaringan meningkat akibat proses persalinan sehingga tubuh akan 

terus berkompensasi hingga muncul kecendrungan terjadi atonia uteri pada ibu yang 

melakukan persalinan. Atonia uteri terjadi akibat kontraksi uteri yang tidak adekuat 

akibat rendahnya perfusi darah ke jaringan (Asbar, 2021; Wuryanti, 2010). 

 Anemia selama kehamilan merupakan permasalahan emerging pada negara 

berkembang dan terbelakang.  Menurut World Health Organization (WHO) prevalensi 

anemia pada kehamilan di Asia Tenggara mencapai 48% dimana hal ini 

diklasifikasikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang berat (Breymann, 2015). 

Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa angka kejadian anemia pada 

ibu hamil di Indonesia mencapai 48,9% meningkat dari tahun 2013 yang masih 37,1% 
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(Badan Pusat Statistik, 2015). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan, dari 23.839 ibu hamil yang di periksa kadar hemoglobinnya, terdapat 

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

ibu hamil dengan kadar hemoglobin < 8 mg/dl terdapat 361 orang (1,15%) (Tanziha et 

al., 2016). Data dari RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Tahun 2021 

mencatatkan terdapat 2336 wanita hamil dalam wilayah kerja rumah sakit. Sebanyak 

81 wanita dari 2336 wanita hamil mengalami anemia selama kehamilan. Selain itu, 

data dari RSUD Batara Siang menunjukkan angka perdarahan post-partum pada wanita 

hamil pada tahun 2021 sejumlah 75 wanita hamil (Data RSUD Batara Siang, 

Kabupaten Pangkep). 

 Semua resiko yang disebutkan diatas harus ditanggung oleh seorang ibu demi 

melahirkan buah hati tercintanya. Perjuangan yang harus dilalui selama 9 bulan 

lamanya membawa buah hati tercinta demi melahirkan dengan selamat dan 

mendidiknya menjadi anak yang berguna di dunia. Dalam tinjauan keislama, Allah 

SWT berfirman dalam Surah Al Ahqaf ayat 15 :  

وَضَعتَهُْ  كرُْهًا وَۗحَمْلهُ   وَفِصٰلهُ   ثلَٰثوُْنَ  ه   كرُْهًا وَّ نْسَانَ  بوَِالِدَيْهِ  احِْسَانًا حَۗمَلَتهُْ  امُُّ يْنَا الِْْ  وَوَصَّ

  قاَلَ  رَب ِ  اوَْزِعْنِيْ   انَْ  اشَْكرَُ  نِعْمَتكََ  الَّتِيْ   انَْعمَْتَ 
 شَهْرًا حَۗتّٰى   اِذَا بَلغََ  اشَُدَّه   وَبَلغََ  ارَْبَعِيْنَ  سَنةًَ 

يَّتِيْۗ  اِن ِيْ  تبُْتُ  الَِيْكَ  وَاِن ِيْ  مِنَ   عَلَيَّ  وَعَلٰى وَالِدَيَّ  وَانَْ  اعَْمَلَ  صَالِحًا ترَْضٰىهُ  وَاصَْلِحْ  لِيْ  فِيْ  ذرُ ِ

 الْمُسْلِمِيْنَ 

Terjemahan :  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 
menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa 
dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku 
petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan 
kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan 
yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada 
anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku 
termasuk orang muslim.” 
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Berdasarkan tafsir kementerian agama RI. Ayat-ayat yang lalu menjelaskan 

tuntunan tentang pemurnian akidah disertai perintah agar mengesakan Allah dan tidak 

menyekutukan kepada-Nya. Kini Allah mewasiatkan kepada umat manusia agar 

berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami telah mewasiatkan, yakni telah 

perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan 

kebaikan yang sempurna. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya 

yang sempurna adalah selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia, sang anak itu 

telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, merupakan usia yang 

menunjukkan kesempurnaan bagi perkembangan jasmani dan rohani manusia, maka 

dia berdoa, 'ya tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu 

yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan berilah aku 

kemampuan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai; dan berilah aku 

kebaikan yang akan mengalir turun temurun sampai kepada anak cucuku. Sungguh, 

aku bertobat kepada engkau atas segala dosa-dosaku dan sungguh, aku termasuk orang 

muslim, yang tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah. (Lutfiah, 2016). 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas penulis memutuskan 

untuk mengangkat topik penelitian terkait anemia dan kejadian perdarahan postpartum 

yang ditinjau dari urgensi bagi edukasi dan penambahan wawasan khasanah ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep 

Periode 2021”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 

2021 ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak terdapat hubungan antara anemia pada kehamilan dengan kejadian 

perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten 

Pangkep Periode 2021. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 

2021. 
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D. Definisi Operasional Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Parameter Instrumen Kriteria Hasil Skala 

Anemia 

pada 

Kehamilan 

Anemia pada kehamilan dapat 

ditegakkan jika kadar Hb ≤ 11 

gr/dl pada trimester ke-1 dan ke-

3, dan/atau ≤ 10,5 gr/dl pada 

trimester ke-2.  

Hb < 11 gr/dl pada 

trimester I dan III 

atau Hb < 10,5 gr/dl 

pada trimester II 

pada saat Antenatal 

Care (ANC) 1, 2, 3, 

dan 4. 

Data rekam 

medik 

1. Anemia dalam 

Kehamilan jika sesuai 

dengan kriteria 

2. Tidak anemia pada 

kehamilan jika tidak 

sesuai dengan parameter 

Nominal 

Perdarahan 

Postpartum 

Perdarahan postpartum sebagai 

kehilangan darah ≥ 500 ml dalam 

24 jam pasca melahirkan. 

Perdarahan ≥ 500 ml 

dalam 24 jam 

pertama postpartum 

Data rekam 

medik 

1. Perdarahan 

postpartum jika sesuai 

parameter 

2. Tidak perdarahan 

post-partum jika tidak 

sesuai paramater 

Nominal 



9 

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten 

Pangkep untuk mengetahui Hubungan Anemia pada Kehamilan dengan Kejadian 

Perdarahan Postpartum.
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No Nama 

Penelitian/ 

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Farah Luthfia 

Nugroho, Ninuk 

Dwi 

Ariningtyas, 

Yudith Annisa 

Ayu Rezkita, 

Pribakti 

Budinurdjaja, 

Muhammad 

Anas; 2020 

Relationship 

of Anemia in 

Pregnancy 

with 

Postpartum 

Hemorrhage 

in Jombang 

Regional 

Hospital 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

case 

control. 

72 

sampel 

Data penelitian 

menunjukkan hasil yang 

signifikan terkait 

hubungan antara anemia 

pada kehamilan dengan 

perdarahan postpartum, 

selain itu, hubungan 

antara kedua variabel 

tersebut terbukti kuat 

secara statistik. 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian analitik 

dengan pendekatan 

case control 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 

2 Nova Liana 

Fasha, Dewi 

Hubungan 

anemia dalam 

kehamilan 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

104 

sampel 

Data penelitian 

menunjukkan hasil yang 

signifikan terkait 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

• Lokasi dan 

tempat 
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Rokhanawati; 

2019 

dengan 

kejadian 

perdarahan 

postpartum di 

RSU PKU 

Muhammadi

yah Bantul 

tahun 2018 

case 

control. 

hubungan antara anemia 

pada kehamilan dengan 

perdarahan postpartum. 

Selain itu berdasarkan 

hasil odds ratio (OR) ibu 

hamil dengan anemia 

memiliki resiko 5x lebih 

besar untuk mengalami 

perdarahan postpartum 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian analitik 

dengan pendekatan 

case control 

penelitian 

dilakukan 

• Waktu 

Penelitian 

3 Yurniati, Rohani 

Mustari; 2017 

Hubungan 

Anemia 

Dengan 

Kejadian 

Perdarahan 

Post Partum 

Di RSUD H. 

Padjonga Dg. 

Ngalle 

Kabupaten 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

study. 

91 

sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan data yang 

signifikan terkait 

hubungan antara anemia 

pada kehamilan dengan 

perdarahan postpartum. 

Diharapkan kepada ibu 

hamil untuk teratur 

memeriksakan 

kehamilannya sehingga 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian analitik 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 

• Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

cross sectional 

study 
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Takalar 

Tahun 2017 

dapat terdeteksi sedini 

mungkin tentang anemia 

sehingga pencegahan dan 

pengobatan anemia dapat 

dilakukan dengan baik 

serta mengkonsumsi 

tablet Fe secara teratur 

dan memperhatikan pola 

makan dengan gizi 

seimbang 

• Waktu 

Penelitian 

4 Hani Nurul 

Hidayah; 2018 

Hubungan 

Anemia Pada 

Ibu Hamil 

Dengan 

Kejadian  

Perdarahan 

Postpartum 

Di RSUD 

Ambarawa 

Deskriptif 

korelasi 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

study. 

85 

sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan signifikansi 

terkait hubungan antara 

anemia pada kehamilan 

dengan perdarahan 

postpartum. Selain itu 

berdasarkan hasil odds 

ratio (OR) ibu hamil 

dengan anemia memiliki 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 

• Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif 



13 

 

 

resiko 4,35x lebih besar 

untuk mengalami 

perdarahan postpartum 

dibandingkan dengan ibu 

yang tidak anemia saat 

hamil 

korelasi 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

study. 

• Waktu 

Penelitian 

5 Feny Aryani; 

2017 

Hubungan 

Anemia Pada 

Saat 

Kehamilan 

Dengan 

Kejadian 

Perdarahan 

Postpartum 

Di Rsud 

Panembahan 

Senopati 

Bantul 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

case control 

dan 

retrospektif 

128 

sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan signifikansi 

terkait hubungan antara 

anemia pada kehamilan 

dengan perdarahan 

postpartum. Selain itu 

berdasarkan hasil odds 

ratio (OR) ibu hamil 

dengan anemia memiliki 

resiko 5x lebih besar 

untuk mengalami 

perdarahan postpartum 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian analitik 

dengan pendekatan 

case control 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 

• Waktu 

penelitian 
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dibandingkan dengan ibu 

yang tidak anemia saat 

hamil. Pada grup pasien 

kasus didapatkan 30,5% 

mengalami perdarahan 

postpartum, sedangkan 

pada kelompok kontrol 

didapatkan 11.7% pasien 

yang mengalami 

perdarahan postpartum 

6 Debbiyatus 

Sofia;2015 

Hubungan 

Anemia 

Dalam 

Kehamilan 

Dengan 

Perdarahan 

Post Partum 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

study. 

25 

sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan signifikansi 

terkait hubungan antara 

anemia pada kehamilan 

dengan perdarahan 

postpartum. 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian analitik 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 

• Waktu 

penelitian 

• Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 
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studi cross 

sectional. 

7 Diana Handaria, 

Andra 

Novitasari, 

Anada 

Kaporina; 2012 

Perdarahan 

Post Partum 

Akibat 

Anemia pada 

Ibu Hamil di 

RSUD 

Tugurejo 

Semarang 

Observasion

al dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

study. 

55 

sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan signifikansi 

terkait hubungan antara 

kadar hemoglobin dalam 

darah berpengaruh pada 

perdarahan postpartum. 

Pasien dengan defisiensi 

kadar Hb sedang-berat 

memiliki risiko lebih 

besar untuk mengalami 

perdarahan postpartum 

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

analitik 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 

• Waktu 

penelitian 

8 Iqfini Kurniati 

B, Sitti Rahma, 

Ridha Hafid; 

2018 

Hubungan 

Anemia 

Kehamilan 

Dengan 

Kejadian 

Perdarahan 

Analitik 

dengan 

pendekatan 

case control 

60 

sampel 

Hasil penelitian 

menunjukkan signifikansi 

terkait hubungan antara 

anemia berpengaruh pada 

perdarahan postpartum.  

• Penelitian ini 

membahas hubungan 

antara anemia 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum 

• Lokasi dan 

tempat 

penelitian 

dilakukan 
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Postpartum 

Di RSUD 

Prof. DR. HI. 

Aloei Saboe 

Kota 

Gorontalo 

• Penelitian ini 

menggunakan desain 

penelitian analitik 

dengan pendekatan 

case control 

• Waktu 

penelitian 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara anemia pada 

kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah 

Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi kejadian anemia pada kehamilan di RSUD Batara Siang, 

Kabupaten Pangkep Periode 2021 

b. Mengidentifikasi kejadian perdarahan postpartum di RSUD Batara Siang, 

Kabupaten Pangkep Periode 2021 

c. Menganalisis hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

postpartum di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan kepustakaan bacaan, referensi, serta acuan bagi pembaca 

khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan promosi kesehatan ibu 

dan anak pada masyarakat umum guna meningkatkan kesejahteraan keluarga 

dan mencegah faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi RSUD Batara 

siang, Kabupaten Pangkap dalam Menyusun program pencegahan anemia 

pada ibu hamil di Kabupaten Pangkep. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Perdarahan Postpartum 

1. Definisi Perdarahan Postpartum 

World Health Organization mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai 

kehilangan darah ≥ 500 ml dalam 24 jam pasca melahirkan (Dept. of Reproductive 

Health and Research, 2012). Perdarahan postpartum dapat diketahui sumber 

perdarahannya berasal dari tempat implantasi plasenta (plasenta previa), laserasi di 

traktus genitalia, atau keduanya terjadi bersamaan. Terdapat definisi alternatif yang 

mengemukakan bahwa perdarahan postpartum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml pada 

persalinan pervaginam atau ≥ 1000 ml pada operasi section caesaria (Brenner et al., 

2019). 

2. Klasifikasi Perdarahan Postpartum 

Perdarahan postpartum dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan waktu 

terjadinya, yakni: (VanderMeulen et al., 2019) 

a. Primer (early postpartum haemorrhage), merupakan perdarahan ≥ 500cc yang 

terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan. 

b. Sekunder (late postpartum haemorrhage), merupakan perdarahan ≥ 500cc yang 

terjadi setelah 24 jam pasca persalinan. 

3. Faktor – Faktor Risiko Perdarahan Postpartum 

Terdapat beberapa faktor risiko yang mengakibatkan perdarahan postpartum, 

yakni multiparitas, regangan uterus berlebih, partus lama, usia tua, jarak kehamilan 

yang terlalu dekat, persalinan dengan tindakan bantuan, anemia, Riwayat persalinan 

sebelumnya yang buruk, dan status gizi ibu yang buruk (Wuryanti, 2010). 
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a. Usia 

Usia maternal ≤ 20 tahun atau ≥ 35 tahun meningkatkan risiko terjadinya 

perdarahan postpartum yang berakibat fatal bagi hidup maternal. Pada usia ≤ 20 tahun, 

organ reproduksi Wanita masih dalam tahap perkembangan dan belum siap untuk 

mengandung janin. Sedangkan pada usia ≥ 35 tahun, penurunan fungsi reproduksi 

Wanita semakin jelas, sehingga memungkinkan komplikasi tersering yakni laserasi di 

organ genitalia yang menyebabkan perdarahan postpartum menjadi lebih massif (Arya 

et al., 2021). 

“4 terlalu” yang merupakan kampanye Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 

terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jarak kelahiran, dan terlalu sering melahirkan. 

Dua diantara kampanye tersebut berkenaan dengan usia maternal dalam mengandung 

dan melahirkan janin. Jika maternal terlalu muda ditakutkan ada beberapa komplikasi 

seperti keguguran, preeklampsia, eclampsia, bayi premature, BBLR, fistula 

vesicovaginal, fistula retovaginal dan kanker leher rahim. Sedangkan jika maternal 

hamil dan melahirkan terlalu tua akan berisiko lebih besar pada terjadinya keguguran, 

preeklampsia, eclampsia, partus macet, perdarahan masif, BBLR, dan kelainan 

kongenital lainnya (Arya et al., 2021; Direktur Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI, 

2017; VanderMeulen et al., 2019). 

b. Paritas 

Paritas didefinisikan sebagai frekuensi serta kuantitas persalinan yang pernah 

dialami maternal sebelum kehamilan/ persalinan saat ini. Kemudian, paritas 

dikelompokkan menjadi 4, yakni: (Mardiyah, 2021) 

• Nulipara, paritas 0 

• Primipara, paritas 1 

• Multipara, paritas 2-5 

• Grande multipara, paritas > 5 
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Pada ibu dengan paritas rendah (primipara/nullipara), sering dijumpai 

ketidaksiapan dalam reaksi penyesuaian tubuh Wanita karena baru mengalami 

perubahan yang terjadi seperti kehamilan. Selain itu, terkadang ibu tidak siap 

menangani komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan semakin 

meningkat frekuensi melahirkan (multipara > 3) menyebabkan kelemahan uterus 

sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan. Jika ditinjau dari berbagai 

aspek, jumlah paritas 2-3 merupakan jumlah yang dapat ditolerir jika ditinjau dari 

penurunan risiko perdarahan postpartum yang dapat menyebabkan kematian meternal. 

Penurunan dan pencegahan risiko paritas tinggi yang berakhir pada perdarahan post-

partum harus dikurangi dengan program keluarga berencana. Karena sejatinya 

mayoritas masyarakat dengan paritas tinggi merupakan paritas yang tidak direncanakan 

(Punt et al., 2020; VanderMeulen et al., 2019). 

c. Jarak Kelahiran 

Jarak kelahiran adalah jarak waktu antara dua kelahiran hidup yang beruntut dari 

seorang  wanita. Proses persalinan dan kehamilan menguras banyak energi fisik dan 

mental dari seorang perempuan. Tubuh perempuan perlu waktu untuk kembali pulih, 

jika jarak antara dua kehamilan terlalu dekat, tubuh tidak sempat memulihkan 

kebugaran, dan berbagai komplikasi permalahan lainnya (Althabe et al., 2015). 

Jarak antara dua kelahiran merupakan faktor predisposisi perdarahan postpartum 

disebabkan oleh berkurangnya kontraksi uterus karena jarak kehamilan terlalu dekat, 

buruknya kualitas kontraksi uterus tersebut dapat mengakibatkan terlepasnya sebagian 

plasenta, robekan pada sinus maternalis. Kemudian, tubuh Wanita harus diberikan 

waktu istirahat 2-4 tahun agar kondisi tubuh maternal dapat kembali prima. Kehamilan 

dengan jarak ≤ 2 tahun, rahim dan kesehatan ibu belum baik, yang menyebabkan 

kehamilan ini perlu untuk diwasapadai karena ada kemungkinan terjadinya perdarahan 

postpartum (Hidayah, 2018). 
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d. Partus Lama 

Kontraksi uterus tidak adekuat merupakan penyebab utama terjadinya partus lama, 

disamping faktor lain seperti janin dan panggul ibu. Inersia uteri merupakan penurunan 

frekuensi kontraksi rahim yang menimbulkan penipisan dan pembukaan servik, 

sehingga bagain terendah janin turun (Tanziha et al., 2016). Incoordinate uterine action 

adalah peningkatan otot uterus diluar kontraksi normal, tidak ditemukan adanya 

koordinasi kontraksi pada uterus bagian atas, bawah, dan tengah, sehingga kontraksi 

tidak efisien untuk mengadakan pembukaan. Peningkatan tonus otot menginduksi rasa 

nyeri berlebih, jika peningkatan tonus disertai oleh pecahnya air ketubah dalam durasi 

yang cukup lama, hal itu akan menyebabkan terjadinya spasmus sirkuler setempat yang 

menyebabkan penurunan luas cavum uteri yang disebut dengan lingkaran kontraksi 

(Asbar, 2021; Wuryanti, 2010). 

Partus lama menyebabkan kelelahan pada uterus, sehingga menyebabkan 

penurunan tonus ketika melahirkan plasenta. Kemudian setelah uterus tidak dapat 

berkontraksi dengan baik akan terjadi perdarahan postpartum primer (Sri Yoelinda Sari 

S, 2010). 

e. Anemia 

 Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah 

yang beredar dalam darah, kemudian penurunan jumlah sel darah merah diikuti dengan 

penurunan jumlah Hb dalam darah. Dengan penurunan Hb, yang berfungsi sebagai 

transport O2, akan memiliki dampak signifikan terhadap proses persalinan pada Ibu 

hamil. Pada proses persalinan, aliran darah akan terfokus pada uterus, dikarenakan 

uterus memerlukan O2 paling banyak kala itu. Pada ibu hamil dengan anemia, 

penurunan suplai O2 akan menyebabkan atonia uterus, atonia uteri ini yang akan 

berkomplikasi terhadap perdarahan post-partum, yang dapat menyebabkan kematian 

dari ibu dan janin. Atonia uteri dapat terjadi karena mekanisme hiperkontraksi uterus 

tanpa diimbangi suplai O2 yang adekuat ke organ tersebut (Garzon et al., 2020; 

Handaria et al., 2017; Massé & Antonacci, 2005; Sultan, 2020). 
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4. Etiologi Perdarahan Postpartum 

a. Tonus (Atonia Uteri) 

Atonia uteri ialah keadaan tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus 

tidak mampu menutup perdarahan yang diakibatkan pelepasan implantasi plasenta 

setelah bayi lahir. Buruknya kontraktilitas dari uterus merupakan penyebab utama dari 

perdarahan postpartum (Blitz et al., 2020). 

Atonia uteri disebabkan tidak adekuatnya kontraksi uterus karena respon negatif 

terhadap oksitosin endogen yang dilepaskan ketika persalinan. Perdarahan postpartum 

disebabkan oleh karena gangguan arteri spiralis, gangguan ini digambarkan oleh karena 

ketergantungan terhadap kontraksi namun nihilnya otot guna, sehingga harus dilakukan 

kompresi manual guna mengembalikan ke keadaan semula. Diagnosis atonia uteri 

ditegakkan dengan kehilangan darah masif dan rahim lembek, kemungkinan 

mengandung darah berlebih. Atonia uteri sendiri tidak sepenuhnya menyebabkan 

gangguan kontraktibilitas, pada beberapa pasien dapat ditemukan kontraksi normal 

pada fundus uteri yang dapat dirasakan pada saat pemeriksaan abdomen, namun bagian 

bawah yang tidak dapat diperiksa, dan harus dilakukan pemeriksaan pervaginam (Blitz 

et al., 2020). 

b. Tissue (Retensi Plasenta) 

Tertinggalnya jaringan, seperti kasus retensio plasenta, dapat mencegah 

kontraktibilitas maksimal yang dapat dicapai rahim agar dapat mencapai tonus uterus 

optimal. Waktu lahir plasenta normalnya 8-9 menit pasca bayi lahir, peningkatan waktu 

lahirnya plasenta meningkatkan risiko terjadinya perdarahan postpartum. Kondisi 

plasenta yang tetap tertinggal dalam uterus 30 menit setelah anak lahir disebut dengan 

retensi plasenta. Dicurigai terdapat adhesi kuat antara plasenta dan uterus ketika 

terjadinya retensi plasenta walaupun sudah diberikan pertolongan aktif kala III 

(Greenbaum et al., 2017). 
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Setelah melahirkan, myometrium retro plasenta akan mengalami fase relaksasi. 

Hal ini terjadi bersamaan dengan myometrium berkontraksi, sehingga plasenta terlepas 

dan terjadi ekspulsi spontan. Kegagalan kontraksi retro-plasenta mengakibatkan 

terjadinya retensi plasent (Endler et al., 2018; Greenbaum et al., 2017). 

c. Trauma 

Laserasi dan hematoma yang terjadi akibat proses persalinan dapat menyebabkan 

kehilangan darah yang lumayan signifikan. Hemtoma vagina dan vulva dapat timbul 

sebagai rasa skit atau sebagai perubahan tanda – tanda vital yang tidak proporsional 

dengan jumlah kehilangan darah (Ingec et al., 2011). 

Selain itu, trauma yang dapat terjadi pada uterus yakni inversi uterus. Meskipun 

prevalensi kejadian hanya 0,04% dari persalinan yang terjadi. Inversi uterus biasanya 

muncul sebagai massa abu kebiruan yang menonjol dari vagina. Pasien dengan inversi 

uterus mungkin memiliki tanda syok tanpa kehilangan banyak darah (Handaria et al., 

2017). 

Rupture uteri dapat menyebabkan perdarahan intrapartum dan postpartum. Induksi 

dan augmentasi meningkatkan risiko rupture uterus, terutama untuk pasien dengan 

persalinan sesar sebelumnya. Sebelum persalinan, tanda utama rupture uteri adalah 

nyeri perut, hilangnya kontraksi uterus, takikardi ibu, bradikardi janin, dan perdarahan 

vagina (Handaria et al., 2017; Ingec et al., 2011). 

d. Trombin 

Sistem koagulasi darah mencegah darah kita untuk terus mengalir dan mengurangi 

volume darah yang keluar, sehingga perdarahan yang terjadi tidak masif. Kelainan pada 

proses koagulasi harus dicurigai ketika pasien dengan perdarahan postpartum tidak 

responsive dengan tatalaksana biasa. Selain itu, ketika darah tidak mengalami 

penggumpalan ketika berada di wadah samping tempat tidur atau tabung laboratorium 

red-top dalam waktu 5-10 menit, kita harus mencurigai adanya kelainan koagulasi. 

Kebanyakan penyakit kelainan koagulasi merupakan kelainan herediter, seperti 
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sindrom HELLP, hemofilia, purpura trombositopeni, dan penyakit Von-Willebrand 

(Endler et al., 2018; VanderMeulen et al., 2019). 

5. Diagnosis 

Perdarahan dengan kuantitas ≥ 500 cc pasca persalinan dalam 24 jam pertama 

memiliki potensi yang berpengaruh terhadap hemodinamik maternal. Diagnosis 

perdarahan postpartum menjadi krusial ketika dokter melihat terdapat perdarahan yang 

berpotensi terjadinya hipotensi dan anemia. Hipotensia dan anemia yang terjadi dalam 

waktu berkepanjangan akan mengakibatkan kondisi syok. Perdarahan postpartum tidak 

hanya akan terjadi ketika orang tersebut memiliki faktor predisposisi yang kuat, namun 

setiap persalinan memiliki risiko yang sama untuk terjadinya perdarahan postpartum 

(Sentilhes et al., 2016). 

Perdarahan postpartum dapat terjadi dengan dua tipe aliran yakni deras dan 

merembes. Mungkin dokter atau tenaga kesehatan yang merawat pasien akan 

teralihkan perhatiannya ketika terjadi perdarahan masif, namun seringkali perdarahan 

yang terjadi merrembes kurang Nampak dan mendapatkan perhatian (Hidayah, 2018). 

Perdarahan merembes ini berlangsung lama akan menghasilkan kehilangan darah yang 

banyak. Seringkali dokter menampung luaran urine dari pasien guna menghitung 

jumlah perdarahan dan mencatatnya untuk dilakukan pemantauan secara ketat. 

Perdarahan postpartum dapat terjadi perdarahan hebat yang dapat memicu keadaan 

syok. Perdarahan postpartum juga dapat bentuk tetesan darah yang sedikit namun 

secara konsisten mengeluarkan volume darah yang sama, sehingga dapat menjadi 

lemas dan jatuh dalam keadaan subsyok atau syok. Dalam proses persalinan harus 

dilakukan pemantauan tanda – tanda vital dan periksa kontraksi uterus dan perdarahan 

1 jam. 

Terkadang perdarahan pun dapat terjadi penumpukkan di vagina dan di dalam 

uterus. Hal ini dapat diketahui sleanjutnya ketika adanya kenaiakn fundus uteri setelah 
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uri keluar. Etiologi perdarahan harus dicari tahu melalui anamnesis, pemeriksaan 

umum, abdomen, dan pemeriksaan vagina (Yurniati & Mustari, 2019). 

Atonia uteri disebabkan oleh kegagalan kontraksi uterus, sehingga pada 

pemeriksaan fisik, palpasi, kita didapatkan uterus besar dan lembek (Belghiti et al., 

2011). Pada laserasi jalan lahir, pada pemeriksaan palpasi didapatkan uterus keras. 

Eksplorasi vagina, dapat dilakukan dengan pemeriksaan dalam vagina dan uterus, hasil 

pemeriksaan dapat ditemukan adanya robekan serviks, vagina, hematoma, dan adanya 

plasenta previa (Blitz et al., 2020; Brenner et al., 2019; Greenbaum et al., 2017). 

Diagnosis perdarahan postpartum susah ditegakkan jika terjadi dalam durasi yang 

cepat. Namun, jika kebalikannya perdarahan sedikit namun terjadi terus menerus dalam 

waktu yang lama dapat menimbulkan kehilangan banyak darah. Gejala khas pada 

perdarahan postpartum yang masif ditandai oleh perdarahan tak terkontrol, penurunan 

tekanan darah, peningkatan denyut jantung, penurunan hematokrit, oedema dan nyeri 

jaringan vagina dan perineum. 

6. Pencegahan Dan Penanganan Perdarahan Postpartum 

a. Penatalaksanaan Perdarahan Postpartum 

Tujuan penatalaksanaan perdarahan postpartum yakni, menghentikan perdarahan 

dan mengganti darah yang hilang. Normalnya, kedua tindakan dilakukan secara 

bersama sama, tetapi dalam beberapa keadaan, mengganti darah yang hilang 

diutamakan (Ganchimeg et al., 2014). 

b. Pencegahan Perdarahan Postpartum 

Pencegahan bagi perdarahan postpartum adalah penatalaksanaan pengejanan kala 

II dan III secara berurutan (lege artis). Beberapa sumber menyebutkan pemberian 

injeksi ergometrin pasca bayi lahir dapat bermanfaat untuk mengurangi perdarahan. 
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Perdarahan postpartum sudah menjadi penyebab utama dari kematian maternal 

pasca bersalin, biasanya disebabkan oleh retensio plasenta dan atonia uteri. Pencegahan 

utama yang terbaik dengan melakukan tatalaksana aktif kala III, yakni: (Asbar, 2021) 

1) Jepit dan potong tali pusat segera setelah bayi lahir. Penjepitan tali pusat 

menggunakan klem Kelly atau kocher sekitar 3 cm dari umbilicus bayi. 

Kemudian lakukan pengurutan tali pusat dari klem kea rah maternal. Berikat 

jepitan menggunakan klem kedua pada jarak 2 cm dari vagina ibu. Sterilkan 

area diantara kedua klem menggunakan povidone iodine. Pegang tali pusat 

dengan tangan kiri dan potong tali pusat di area antara dua klem, sementara 

tangan lainnya melindungi bayi. 

2) Pemberian uterotonika bertujuan untuk menggenerasi kontraksi yang adekuat. 

Terdapat dua jenis obat uteretonika yaiut oksitosin dan ergometrin. Namun, 

lumrahnya dalam prakteknya sering digunakan Oksitosin 10 IU secara 

intramuskuler. 

3) Controlled cordt traction dilakukan guna membantu persalinan plasenta 

4) Pasca persalinan kala III berakhir, dokter penolong harus tetap waspada terkait 

risiko perdarahan. Penyebab utama pada kematian adalah perdarahan 

postpartum yaitu atonia uteri. Untuk mengurangi kemungkinan atonia adalah 

dengan melakukan masase uterus secara aktif untuk merangsang kontraksi 

uterus yang baik. 

5) Inisiasi menyusu diri, kemudian diberikan perangsangan reflektoris putting 

susu untuk mengeluarkan oksitosin oleh kelenjar hipofisis yang dapat 

membantu perbaikan kontraksi uterus. 
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B. Anemia Pada Kehamilan 

1. Definisi Anemia Pada Kehamilan 

Anemia pada kehamilan dapat ditegakkan ketika jumlah hemoglobin maternal 

(Hb) ≤ 11 gr/dl berdasarkan standar yang ditentukan oleh World Health Organization 

(WHO). Namun, berdasarkan definisi dari Center of Disease Control (CDC) Amerika, 

anemia pada kehamilan dapat ditegakkan jika kadar Hb ≤ 11 gr/dl pada trimester ke-1 

dan ke-3, dan/atau ≤ 10,5 gr/dl pada trimester ke-2 (Sultan, 2020). 

Hb terkandung dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen kemudian 

mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama 

tubuh membutuhkan oksigen sebagai bahan bakar utama dalam melakukan proses 

metabolisme dan lainnya di dalam tubuh. Begitu pula pada ibu hamil, dimana tingkat 

metabolisme perempuan sedang berada di puncaknya. Tubuh perempuan melakukan 

adaptasi dengan meningkatkan metabolisme karena di dalam tubuhnya ada manusia 

kecil yang dipersiapkan lahir ke dunia (Stephen et al., 2018). Peningkatan metabolisme 

tersebut bertujuan untuk membentuk jaringan tubuh, organ janin, dan mempersiapkan 

energi bagi ibu hamil dalam beraktifitas serta mempersiapkan tubuh untuk proses 

persalinan nantinya. 

2. Jenis Anemia Pada Kehamilan 

Terdapat beberapa jenis anemia pada kehamilan, yakni: 

a. Anemia Fisiologis 

 Pada kehamilan terdapat berbagai penyesuain pada tubuh maternal salah satunya 

terdapat penyesuaian dengan peningkatan plasma, sel darah merah, dan hemoglobin 

yang tidak proporsional. Peningkatan ketiga komponen tersebut disebabkan oleh 

hemodilusi atau peningkatan volume plasma yang melebihi sel darah merah (Horowitz 

et al., 2013). 
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b. Anemia akibat Defisiensi Nutrisi 

1) Anemia Defisiensi Besi 

Permasalahan pada anemia paling sering ditemui jenis anemia defisiensi besi 

pada orang awam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 370 juta 

Wanita di negara berkembang memiliki anemia defisiensi zat besi. Jika dilihat 

lebih dalam, ibu hamil memiliki dominasi pada angka 51% dibandingkan dengan 

Wanita yang tidak hamil di angka 41% (Garzon et al., 2020). 

Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP), mayoritas ibu hamil yang 

mengeluhkan keluhan lemas, dll didiagnosa dengan anemia defisiensi besi 

(Yurniati & Mustari, 2019). Berdasarkan penelitian, sekitar 80% Wanita di Asia 

tidak minum suplemen zat besi ketika kehamilan, yang menyebabkan terjadinya 

anemia defisiensi zat besi. Penyebabnya bermacam – macam, rendahnya asupan 

zat besi, absorbs buruk dari makanan, buruknya cadangan zat besi masa remaja, 

peningkatan kebutuhan fisiologik selama kehamilan, perdarahan kronis, dan 

infeksi virus atau bacterial (Breymann, 2015). 

Manifestasi klinis umum pada anemia yaitu lemas, lesu, tidak memiliki energi 

untuk melakukan aktivitas, meskipun hal tersebut juga terkadang normal pada 

kehamilan tertentu (primipara & trimester awal kehamilan) (Mardiyah, 2021). 

Selain itu, pusing, kebas, konjungtiva anemis, chelitis, dan parestesia (kesemutan) 

dapat menjadi gejala pendukung dari diagnosis anemia defisiensi zat besi pada 

kehamilan. Tanda khas dalam mendiagnosa anemia defisiensi besi ialah, 

choilonychia atau kuku sendok, pada kasus anemia berat bisa ditemukan 

perdarahan retina, konjungtivitis, takikardi, dan splenomegaly (Garzon et al., 

2020). 
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Hal ini pun dijelaskan dalam perintah Allah SWT yang tercantum dalam 

firmannya pada Q.S. Abasa (80) : 24 

نْسَانُ  فَلْيَنْظرُِ  طَعَامِه    اِلٰى الِْْ    

Terjemahan : 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”. 

 

Menurut Tafsir Al Misbah Jilid 15 ialah Allah berfirman: Jika ia benar-benar 

ingin melaksanakan tugasnya dengan sempurna, maka hendaklah manusia itu 

melihat ke makanannya, memperhatikan dan merenungkan bagaimana proses yang 

dilaluinya sehingga siap dimakan. Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air dari 

langit sederas-derasnya, kemudian Kami belah bumi yakni bumi itu membelah  

tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna, kemudian Kami tumbuhkan 

diatasnya  biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran, dan juga pohon Zaitun serta 

pohon kurma, dan kebun-kebun yang rimbun, serta buah-buahan dan rumput-

rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu. 

Menurut Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa hendaklah manusia itu 

memperhatikan makanannya dengan memasang akalnya – kepada makanannya. 

Artinya bahwa setiap makanan itu harus di ketahui bagaimana makanan itu 

diciptakan dan diatur untuknya. 

2) Anemia Defisiensi Asam Folat & Vitamin B12 

Kelainan dalam proses replikasi DNA dapat berpengaruh terhadap tingkat 

kematangan sel darah merah sehingga menyebabkan yang kita kenal anemia 

megaloblastik. Penyebab utama anemia tersebut yakni kekurangan asam folat dan 

vitamin B12 yang menjadi prekursor kelainan replikasi DNA. Secara statistik, 

anemia defisiensi B12 merupakan jenis anemia terbanyak kedua setelah anemia 

defisiensi zat besi. Hal ini berhubungan dengan fungsi asam folat dalam 
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metabolisme internal tubuh, yakni nutrisi untuk sintesis DNA dan produksi asam 

amino. Anemia defisiensi asam folat dapat disebabkan rendahnya asupan makanan 

bergizi, penurunan status gizi hingga buruk, hingga abnormalitas pada penyerapan 

asam folat dalam tubuh. Selain itu, dapat ditemukan peningkatan fisiologi terhadap 

kebutuhan asam folat karena kehamilan, yang jika tidak dipenuhi akan berdampak 

buruk pada pertumbuhan janin dan proses eritropoesis maternal (Horowitz et al., 

2013; Stephen et al., 2018; World Health Organization, 2021). 

c. Anemia Herediter 

1) Anemia Sel Sabit 

Sickle cell anemia merupakan tipe anemia herediter yang berbentuk bulan 

sabit seperti namanya. Secara fisiologis, sel darah merah berbentuk bikonkaf dan 

oval yang memudahkan pergerakannya melalui pembuluh darah besar maupun 

kecil karena kemampuan elastisitasnya yang didukung oleh bentuknya tersebut. 

Namun, pada penderita anemia sel sabit bentuk sel darah merah akan berubah 

menjadi seperti bulan sabit, keras, dan lengket, sehingga menyulitkan peredaran 

darah ke pembuluh darah perifer yang sempit (Sundd et al., 2019). Selain itu, 

karena bentuknya yang membatasi pergerakannya tersebut, sel darah merah ketika 

melalui pembuluh darah kecil akan menyumbat aliran darah. Hal tersebut dapat 

menimbulkan komplikasi yang serius seperti stroke. 

2) Thalasemia 

Thalasemia terjadi akibat defisiensi pada pembentukan rantai α atau β pada 

hemoglobin. Anemia dibagi menjadi dua berdasarkan defisiensi yang terjadi pada 

kedua rantai globin tersebut. Thalasemia merupakan penyakit yang diturunkan 

secara herediter dan memiliki komplikasi yang banyak dan dominan muncul pada 

dekade kedua dalam hidup.  Namun, sebuah penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat Asia dan Indonesia memiliki kecendrungan memunculkan hal tersebut 
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lebih cepat yang disebabkan oleh anemia kronis, kelebihan zat besi akibat 

kurangnya edukasi penggunaan suplementasi zat besi (Nienhuis & Nathan, 2012). 

3) Anemia Hemolitik 

Berdasarkan terminologi dari anemia ini menunjukkan bahwa proses destruksi 

sel darah merah terjadi lebih cepat dibandingkan produksinya di dalam limpa. 

Anemia hemolitik jelas menjadi penyulit pada keadaan hamil oleh karena kondisi 

anemia hemolitik akan memberat pada kehamilan, dan menyebabkan kerentanan 

pada kehamilan tersebut. Namun, secara sebaliknya, kehamilan pun dapat menjadi 

trigger dari terjadinya krisis hemolitik pada Wanita yang sebelumnya tidak 

menderita anemia (Tanziha et al., 2016). 

4) Sindroma HELLP 

HELLP sindrom merupakan akronim dari Hemolisis, Elevated Liver enzymes, 

dan low platelets, yang berhubungan erat dengan preeklamsia. Prevalensi kejadian 

sindroma HELLP meningkat secara linear dengan adanya preeklamsia pada 

Wanita hamil (Tanziha et al., 2016). 

5) Anemia Hipoplastik 

Anemia hipoplastik merupakan anemia yang disebabkan oleh disfungsi 

sumsung tulang dalam produksi sel darah merah baru. Dalam menegakkan 

diagnosis anemia hipoplastik, pemeriksaan diagnostik menyeluruh harus 

dilakukan yakni pemeriksaan darah tepi, pungsi eksternal, dan pemeriksaan 

retikulosit (Sultan, 2020). 
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3. Patofisiologi Anemia Pada Kehamilan 

Peningkatan jumlah darah pada Wanita hamil lazim ditemukan. Peningkatan sel 

darah merah tersebut dibarengi oleh peningkatan masif dari plasma darah sehingga 

terjadi pengenceran darah. Pada keadaan ini, plasma darah memiliki porsi 30%, sel 

darah merah 18%, dan hemoglobin 19%. Puncak dari peningkatan sel darah merah ini 

akan terjadi pada trimester ke-III pada kehamilan. Peningkatan sel darah merah disertai 

dengan peningkatan plasma tersebut berfungsi untuk mengurangi kinerja jantung yang 

berat saat kehamilan, dikarenakan ada dua manusia yang harus disuplai oleh jantung 

kita. Perubahan sirkulasi pada kehamilan terfokus pada plasenta dan payudara 

merupakan perubahan hematologi yang lumrah sehubungan dengan kehamilan. 

Kemudian, perubahan hematologi tersebut akan mulai menurun dan akhirnya 

menghilang sepenuhnya pada bulan ke-3 pasca melahirkan (Khalafallah & Dennis, 

2012). Selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah (hypervolemia). 

Hypervolemia merupakan hasil dari peningkatan volume plasma dan eritrosit (sel darah 

merah) yang berada dalam tubuh tetapi peningkatan ini tidak seimbang yaitu volume 

plasma peningkatannya jauh lebih besar sehingga memberi efek yaitu konsentrasi 

haemoglobin berkurang dari 12 g/100 ml. 

Pada kehamilan relatif terjadi anemia karena ibu hamil mengalami hemodelusi 

(pengenceran) dengan peningkatan volume 30 % sampai 40 % yang puncaknya pada 

kehamilan 32 sampai 34 minggu. Jumlah peningkatan sel darah 18 % sampai 30 % dan 

haemoglobin sekitar 19 %. Bila haemoglobin ibu sebelum hamil berkisar 11 gr% maka 

dengan terjadinya hemodilusi akan mengakibatkan anemia dalam  kehamil dan Hb ibu 

akan menjadi 9, 5-10 gr%.    

Peningkatan volume plasma dimulai pada minggu ke-6 kehamilan. Peningkatan 

kadar plasma darah menyusul peningkatan dari sel darah merah, sehingga terjadi 

penurunan jumlah Hb fisiologis selama kehamilan. Sebagai dampaknya terdapat 

peningkatan kapasitas pengangkut oksigen pada ibu Hamil walaupun dengan kadar Hb 

yang rendah (Nienhuis & Nathan, 2012; Sentilhes et al., 2016; Stephen et al., 2018). 
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Pada Wanita hamil aterm, diperkirakan volume plasma berkisar 1.250 ml, dengan 

total peningkatan diatas 48% dari kondisi saat tidak mengandung. Jumlah tersebut 

merupakan angka yang cukup drastis jika dibandingkan dengan keadaan awal, yang 

kemudian dilanjutkan dengan peningkatan volume plasma yang lebih lambat setelah 

minggu ke – 30 kehamilan. 

4. Gejala Anemia Pada Kehamilan 

Pasien sering datang dengan keluhan kelelahan, pusing berulang, mata berkunang, 

kurangnya nafsu makan, dan muntah hebat ketika mendekati usia kehamilan trimester 

pertama. 

Dokter harus mulai mencurigai seorang ibu menderita anemia defisiensi besi 

ketika keluhan lemah, pucat, mudah pingsan, disertai tekanan darah yang rendah 

menonjol. Secara klinis, pemeriksa dapat menemukan kepucatan pada muka dan 

keadaan umum lemah (malnutrisi). Selanjutnya dengan kecurigaan tersebut dokter 

dapat meminta pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan lab darah rutin, yang 

berfokus pada pemeriksaan kadar hemoglobin darah. Standar baku untuk pemeriksaan 

hemoglobin adalah menggunakan spektrofotometri (Belghiti et al., 2011; Ingec et al., 

2011; Khalafallah & Dennis, 2012). 

Perjalanan anemia melalui beberapa tahap, yaitu penurunan jumlah ferritin, yang 

diakibatkan inadekuatnya intake zat besi dari makanan; rendahnya penyerapan zat besi 

dari makanan (berkisar 20-30% dari sumber hewani, sedangkan nabati hanya berkisar 

1-6%); kejadian anemia memicu peningkatan kinerja jantung untuk memenuhi kadar 

O2 untuk seluruh organ, yang akhirnya menimbulkan palpitasi yang sering dirasakan 

oleh penderita. Lemas, letih, lesu, mata berkunang, mengantuk, konjungtivitis anemia, 

dan clubbing finger merupakan beberapa gejala penyerta dari anemia (Asbar, 2021). 
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5. Derajat Anemia Pada Kehamilan 

Diagnosis anemia pada ibu hamil menurut WHO dapat ditegakkan apabila kadar 

Hb ≤ 11 gr/dL. Di Indonesia, anemia pada ibu hamil diklasifikasikan menjadi; anemia 

ringan: 9-10.9 gr/dL, anemia sedang : 7-8 gr/dL, dan anemia berat: kurang dari 7 gr/dL 

(Asbar, 2021). 

Standarisasi pengukuran baku hemoglobin dengan cara cyanmet, namun selain 

cyanmet terdapat cara oxyhaemoglobin dapat digunakan sebagai standarisasi 

pemeriksaan terhadap pemeriksaan cyanmet. Sejauh ini, pada fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (FTKP) di Indonesia alat diagnostik yang tersedia yakni alat Sahli. Alat 

Sahli terkenal karena kemudahan dan biaya penggunaan yang bersahabat untuk 

penggunaan massal di FTKP. 

6. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan 

Anemia dalam kehamilan dapat memberikan dampak negatif pada maternal, baik 

dalam masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Beberapa penyulit yang dapat 

timbul akibat anemia yakni, abortus, kehamilan premature, partus lama, yang 

diakibatkan lemahnya otot rahim karena ketidakmampunan berkontraksi dalam waktu 

yang lama akibat insufisiensi aliran darah (inersia uteri), perdarahan pasca melahirkan 

karena tidak adanya otot rahim (atonia uteri), syok hipovolemik, infeksi, serta anemia 

derajat berat yang dapat menyebabkan dekompensasi kordis. Syok hipovolemik dapat 

memberikan komplikasi berupa hipoksia yang dapat berujung kepada kematian ibu 

ketika proses melahirkan (Althabe et al., 2015; Arya et al., 2021; Asbar, 2021; Belghiti 

et al., 2011). 

Risiko kejadian pada masa antenatal ditandai dengan BBLR, plasenta previa, 

preeklamsia, pecahnya ketuban dini, anemia pada masa intranatal, subinvolusi uteri. 

Pada trimester ke-II dan III, anemia dapat menyebabkan kelahiran premature, 

perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin, asfiksia intrapartum hingga 
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kematian, hiperemis gravidarum, ketubahn pecah dini, dan dekompensasi kordis 

hingga kematian ibu (Dept. of Reproductive Health and Research, 2012). 

Pada anemia dengan kehamilan dapat menyebabkan gangguan his kekuatan 

mengejan, kala dua berlangsung lama sehingga dapat menyebabkan waktu lama dan 

sering memerlukan tindakan operasi ginekologi, kala tiga dapat diikuti retensio 

plasenta dan perdarahan postpartum akibat atonia uteri, kala empat dapat terjadi 

perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri, primer & sekunder, janin lahir 

dengan anemia, persalinan dengan tindakan tinggi karena ibu cepat Lelah dan 

gangguan perjalanan persalinan perlu tindakan operatif (Belghiti et al., 2011; Blitz et 

al., 2020; Brenner et al., 2019). Anemia kehamilan dapat menyebabkan kelemahan dan 

kelelahan sehingga akan mempengaruhi proses persalinan ibu nantinya. 

Pertumbuhan plasenta dan janin akan mengalami gangguan akibat penurunan 

hemoglobin akibat peningkatan frastis volume darah yang disertai peningkatan volume 

plasma yang menyebabkan hemodilusi (Breymann, 2015). Penurunan volume ini akan 

terjadi lebih kecil pada ibu hamil dengan zat besi yang adekuat. Kenaikan volume 

plasma berfungsi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perfusi dari plasenta dan 

untuk penyediaan cadangan saat kehilangan darah terbesar ketika melahirkan. 

Selanjutnya Menurut Proverawati akibat yang akan terjadi pada anemia kehamilan 

adalah:  

a. Hamil muda (trimester pertama): abortus, missed abortion, dan kelainan 

congenital. 

b. Trimester kedua: persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan 

pertumbuhan janin dalam rahim, asphyxia intrauterine sampai kematian, Berat 

Badan Lahir Rendah (BBLR), gestosis dan mudah terkena infeksi, IQ rendah, 

dekompensasi kordis kematian ibu.  

Lebih lanjut, akibat kekurangan asupan zat gizi atau anemia pada trimester I dapat 

menyebabkan hypermisis gravidarum, kelahiran premature, kematian janin, keguguran 
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dan kelainan pada system saraf pusat. Sedangakn pada trimester ke II dan III dapat 

mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu, BBLR. Selain itu, 

berakibat terjadi gangguan kekuatan rahim saat persalinan dan perdarahan postpartum. 

Allah berfiman dalam QS Luqman /31:14; 

يْنَا نْسَانَ  وَوَصَّ ه   حَمَلَتهُْ  بوَِالِدَيْهِ   الِْْ فِصَالهُ   هْن  وَ  عَلٰى وَهْنًا امُُّ لِيْ  اشْكرُْ  انَِ  عَامَيْنِ  فِيْ  وَّ  

الْمَصِيْرُ  اِلَيَّ  وَلِوَالِدَيْكَۗ   

Terjemahan :  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang 
tuanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orang tuamu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”. 

 

Menurut Ilmu Tafsir Al Misbah Jilid 11, ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan 

Kami wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia 

menyangkut kedua orang ibu-bapaknya; Pesan kami disebabkan karena ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan 

berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkannya dengan 

susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah 

malam, ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa 

menyapikannya dan penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran 

sang anak. Ini jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu 

adalah: bersyukurlah kepada-Ku! karena Aku yang menciptakan kamu dan 

menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua 

orang ibu bapak kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadirap kamu di 

pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena hanya kepada Allah tidak 

kepada selain Aku kembali kamu semua wahai manusia, untuk kamu 

pertanggungjawabkan kesyukuran itu. 
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Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Dan kami perintakan kepada 

manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya 

dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mujahid mengatakan, yang dimaksud 

dengan al-wahn ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya 

ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Ata Al-Khurrasani ialah 

lemah yang bertambah-tambah. – dan menyapihnya dalam dua tahun yakni mengasuh 

dan menyusuinya setelah melahirkan selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. 

Kata ( Lai j ) wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini 

kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. 

Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu 

sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Firman-Nya: 

( J waJishaluhufi ‘amain) dan penyapiannya di dalam dua; tahun, mengisyaratkan 

betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan 

ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan 

lebih-lebih untuk menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang 

prima. 
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Allah berfirman dalam QS Ar-Rad/13:8 : 

 ُ بمِِقْدَار عِنْدَه   شَيْء   وَكلُُّ  ۗ تزَْدَادُ  وَمَا الْْرَْحَامُ  تغَِيْضُ  وَمَا انُْثٰى  كلُُّ  تحَْمِلُ  مَا يَعْلَمُ  اََللّٰ  

Terjemahan : 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan 
kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu 
pada sisi-Nya ada ukurannya”. 

 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir berdasarkan firman Allah dalam ayat diatas dijelaskan 

bahwa kandungan rahim yang tidak sempurna dan yang bertambah lemah. (Ar-Ra'd: 8) 

Imam Bukhari menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Munzir, telah menceritakan 

kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, 

dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Ada lima kunci ilmu gaib, 

tidak ada yang tahu selain Allah, yaitu: Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 

besok kecuali hanya Allah, tidak ada yang tahu apa yang terkandung di dalam rahim 

kecuali hanya Allah, tidak ada yang tahu bila hujan turun kecuali hanya Allah, 

seseorang tidak akan  mengetahui di negeri mana ia akan mati, dan tidak ada yang tahu 

bila kiamat terjadi kecuali hanya Allah. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Ad-Dahhak. 

Mujahid juga mengatakan bahwa itu berarti ketika seorang wanita melihat darah 

sebelum sembilan bulan kehamilan. Mujahid menambahkan lebih dari sembilan bulan 

hari seperti hari-hari haid. Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ibnu Zaid, dan Mujahid juga 

mengatakan tentang arti firman-Nya: dan isinya kurang sempurna. (Ar-Ra'd: 8) Bahwa 

yang dimaksud adalah bila wanita yang bersangkutan mengeluarkan banyak darah 

hingga ≥ 500 gr/dl. 
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7. Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Kehamilan 

Penatalaksanaan anemia bergantung pada jenis anemia dan penyebab anemia 

tersebut. Secara umum, WHO menganjurkan pemberian 120 mg elemental iron dan 0,4 

mg asam folat pada wanita hamil yang terdiagnosa anemia. 30 mg elemental iron setara 

dengan 150 mg ferrous sulfate, 90 mg ferrouse fumarate atau 250 mg ferrous gluconate 

(Khalafallah & Dennis, 2012; Sundd et al., 2019; World Health Organization, 2021; 

Yurniati & Mustari, 2019). 

Selain itu, penanganan anemia defisiensi besi adalah dengan menggunakan 

preparate besi per oral atau parenteral. Terapi secara per oral dengan pemberian 

preparate besi ferosulfat, fero glukonat, atau N a-fero bistirat. Diberikan dosis sebanyak 

60 mg/hari sehingga dapat memberikan dampak bagi kenaikan hemoglobin dalam 

darah sebanyak 1 gr/dL per bulan setelah pemakaian. Sedangkan pada pemeberian 

preparate secara parenteral (intravena) dengan menggunakan ferum dextran sebanyak 

1000 mg (20 ml) intravena atau 2 x 10 ml secara intramuscular, efek dari pemberian 

obat ini relatif lebih cepat karena dapat meningkatkan kadar hemoglobin sebanyak 2 

gr/dL selama setelah penggunaan teratur. Pemberian secara parenteral hanya 

didasarkan oleh indikasi, seperti intoleransi zat besi pada traktus gastrointestinal, 

anemia bear, dan rendahnya kepatuhan pasien terhadap minum obat. Pada aderah 

dengan angka kehamilan yang tinggi namun disertai dengan angka pemenuhan nutrisi 

yang minim, Wanita di daerah tersebut diwajibkan meminum suplementasi yakni sulfas 

ferosus atau glukonas ferosus satu tablet per hari selama masa kehamilannya. Selain 

iut, penekanan atas diet yang seimbang dan juga meningkatkan konsumsi sayuran 

tinggi akan zat besi dilakukan pada upaya edukasi wanita hamil untuk mengurangi 

prevalensi kejadian dari anemia defisiensi besi yang tinggi seperti yang terjadi 

Sekarang ini di negeri Indonesia.  

Pencegahan anemia pada kehamilan dapat dilakukan dengan cara diet seimbang, 

kaya akan zat besi dan protein. Makanan yang kaya akan zat besi, seperti pangan 

hewani yaitu hati, daging, dan telur. Selain itu dapat diperoleh dari nabati, seperti 
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sayuran hijau, kacang polong, kacang-kacangan, dan gandum. Dianjurkan juga untuk 

menggunakan peralatan masak yang terbuat dari besi (Direktur Jenderal P2P 

Kementrian Kesehatan RI, 2017). 

Dalam firman Allah Swt. juga menjelaskan tentang anjuran agar memperhatikan 

makanan seperti dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 168) : 

ا  كلُوُْا النَّاسُ  ايَُّهَا    لَْ  ۖطَي ِبًا حَلٰلً  رْضِ الَْْ  فىِ مِمَّ بِيْن   عَدُو   لَكُمْ  اِنَّه   الشَّيْطٰنِۗ  خُطوُٰتِ  تتََّبِعوُْا وَّ مُّ  

Terjemahan : 

“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 kementerian agama RI, Wahai manusia! Makanlah dari 

makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. 

Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak 

berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah 

untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan 

yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan 

cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu 

berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan 

bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. 
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C. Hubungan Anemia Pada Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum 

Prevalensi kejadian anemia pada kehamilan jelas memberikan pengaruh buruk 

bagi janin, ibu, proses persalinan, maupun nifas. Komplikasi yang sering kali kita amati 

yakni Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), bayi lahir prematur, aborsi, perdaharan 

postpartum, partus lama, dan syok hipovolemik. Banyak faktor yang mempengaruhi 

peristiwa ini, namun ada beberapa faktor risiko yang hampir selalu ada, yakni status 

gizi, kadar Hb, umur, dan tingkat pendidikan (Fasha & Rokhanawati, 2019; Ganchimeg 

et al., 2014; Garzon et al., 2020; Greenbaum et al., 2017). 

Anemia secara pasti mengurangi jumlah sel darah merah yang beredar dalam 

darah, yang kemudian berpengaruh terhadap jumlah hemoglobin dalam darah. 

Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengedarkan ke organ yang 

membutuhkan. Ketika berbicara terkait proses persalinan, uterus membutuhkan jumlah 

oksigen yang lebih dibandingkan organ lain karena berkontraksi dengan hebat kala itu. 

Pada ibu hamil dengan anemia, berkurangnya pasokan oksigen ke organ vital, salah 

satunya uterus, dapat menyebabkan komplikasi, salah satunya perdarahan hingga 

kematian. Kekurangan oksigen dalam jangka waktu yang lama dapat menginduksi 

kelelahan otot rahim dalam berkontraksi yang berujung kepada atonia uterus (Handaria 

et al., 2017; Horowitz et al., 2013; Khalafallah & Dennis, 2012; Mardiyah, 2021; 

Nienhuis & Nathan, 2012). Atonia uteri menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan 

terjadinya syok hipovolemik yang disebabkan oleh perdarahan postpartum. Hal ini 

termasuk ke dalam kegawatdaruratan bidang obstetri, yang tidak ditangani segera akan 

menyebabkan kematian. 
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D. Kerangka Teori 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    

 

  

  

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 
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Kejadian Perdarahan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik. Penelitian 

observasional yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan sama sekali tapi 

hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.  

Penelaahan lebih lanjut terkait hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian 

perdarahan postpartum menggunakan analisis data sekunder dengan pendekatan case 

control. Pendekatan case control dipilih guna memprediksi faktor-faktor risiko 

terjadinya penyakit. Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni 

kelompok kontrol dan kasus. Kelompok kontrol terdiri dari ibu bersalin yang tidak 

mengalami kejadian perdarahan postpartum. Sedangkan, kelompok kasus terdiri dari 

ibu bersalin yang mengalami kejadian perdarahan postpartum. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, 

Kabupaten Pangkep. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan 31 Mei – 30 Juni 2022. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi diartikan sebagai generalisasi wilayah yang terdiri dari subjek dan objek 

dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam penelitian untuk 

kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasilnya. Populasi pada penelitian ini 

yakni ibu pasca melahirkan di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep pada 1 Januari 

2021 – 31 Desember 2021 yakni 2336 pasien. 
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2. Sampel 

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

sama dan dapat digunakan untuk subjek penelitian. Sampel didapatkan dengan 

menggunakan teknik sampling yang benar. Sampel harus memenuhi kriteria inklusi 

dan tidak masuk ke dalam kriteria eksklusi. 

Penelitian ini menggunakan perbandingan 1:1 antara kelompok kontrol dan kasus 

kejadian perdarahan postpartum di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep yakni 75 

pasien. Karena perbandingan yang digunakan 1:1, maka jumlah sampel kelompok 

kontrol (pasien yang tidak mengalami perdarahan postpartum) yaitu 75 pasien. 

Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 150 sampel. 

3. Kelompok Kasus 

Sampel kelompok kasus pada penelitian ini adalah ibu bersalin mengalami 

Perdarahan Postpartum berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu dengan persalinan pervaginam 

2) Ibu bersalin dengan perdarahan >500 cc selama <24 jam postpartum 

3) Terdapat pemeriksaan Hb pada saat Antenatal Care (ANC) 1, 2, 3, dan 4 

4) Ibu dengan riwayat anemia pada kehamilan dengan perbaikan setelah obat 

tambah darah tetap dimasukkan sebagai subjek penelitian 

5) Ibu berusia 20-35 tahun 

6) Ibu dengan paritas ≤ 4 

7) Tercatat lengkap dalam rekam medis RSUD Batara Siang, Kabupaten 

Pangkep Periode 2021 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu bersalin dengan penyakit kronis 

2) Ibu bersalin dengan usia kehamilan preterm 

3) Ibu dengan kehamilan ganda 

4) Kematian janin intrauterine 
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4. Kelompok Kontrol 

Sampel kelompok kontrol pada penelitian ini adalah ibu bersalin yang tidak 

mengalami Perdarahan Postpartum berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. 

a. Kriteria Inklusi 

1) Ibu dengan persalinan pervaginam 

2) Ibu bersalin dengan perdarahan <500 cc selama <24 jam postpartum 

3) Terdapat pemeriksaan Hb pada saat Antenatal Care (ANC) 1, 2, 3, dan 4 

4) Ibu dengan riwayat anemia pada kehamilan dengan perbaikan setelah obat 

tambah darah tetap dimasukkan sebagai subjek penelitian 

5) Ibu berusia 20-35 tahun 

6) Ibu dengan paritas ≤ 4 

7) Tercatat lengkap dalam rekam medis RSUD Batara Siang, Kabupaten 

Pangkep Periode 2021 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Ibu bersalin dengan penyakit kronis 

2) Ibu bersalin dengan usia kehamilan preterm 

3) Ibu dengan kehamilan ganda 

4) Kematian janin intrauterine 

D. Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data primer dan sekunder merupakan proses pendekatan dan 

pengumpulan karakteristik sampel dalam sebuah penelitian. 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode data sekunder. 

Peneliti mengumpulkan data variabel terikat dan variabel bebas yang dibutuhkan 

menggunakan sumber Rekam Medis Pasien RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep. 

Peneliti melakukan sortir data yang sesuai dengan kriteria inklusi serta tidak masuk 

dalam kriteria eksklusi. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS for Windows 

yang disajikan dalam bentuk tabulasi distribusi frekuensi dan persentase yang 

dijelaskan secara naratif. Kemudian, uji chi-square dilakukan untuk menilai pengaruh 

antar variabel bebas dan terikat. Berikut, peneliti menjabarkan langkah – langkah 

pengolahan data, sebagai berikut: 

a. Editing 

Proses ini meliputi pengecekan kembali keabsahan data dalam penelitian, 

kebenaran, dan kelengkapan guna mendapatkan luaran penelitian yang objektif. 

b. Coding 

Coding dimaksudkan untuk mengkuantifikasi nilai dari data yang berupa 

kalimat agar mudah diolah secara statistik. 

c. Transferring 

Data yang sudah diberikan kode kemudian disusun secara berurutan sesuai 

dengan klasifikasi data. 

d. Tabulating 

Tabulasi merupakan proses meringkas dan mengelompokkan data dalam 

bentuk tabel – tabel sesuai kebutuhan guna memudahkan dalam proses analisa 

data. 
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2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian. 

Metode analisis data dibagi sebagai berikut: 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat menjelaskan keseluruhan data secara deskriptif pada setiap 

variabel dependen dan independen dalam tabel frekuensi. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yakni 

dependen (kejadian perdarahan postpartum) dengan variabel independen (anemia pada 

kehamilan).  
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F. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi 

Semua Ibu bersalin di Ruang Bersalin RSUD Batara Siang Periode 2021 

sebanyak 2336 pasien 

Sampel 

Ibu yang mengalami perdarahan postpartum untuk kelompok kasus sejumlah 75 pasien. 

Kelompok kontrol sebanyak 75 pasien, karena menggunakan perbandingan 1:1 

Pengambilan data sekunder yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari 

Rekam Medis RSUD Batara Siang 

Pengolahan data melalui Langkah editing, coding, transferring, dan tabulating 

Analisis data dengan menggunakan uji chi-square 

Laporan Penelitian 

Bagan 3.2 Alur Penelitian 
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G. Etika Penelitian 

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 

kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

3. Menjaga kerahasiaan data yang didapat dari responden yang digunakan hanya 

untuk keperluan penelitian. 

4. Tidak memberi paksaan dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang merupakan rumah sakit tipe 

C milik pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beralamat di Jl. 

Sultan Hasanuddin Pangkajene No. 7. RSUD Batara Siang merupakan salah satu 

RSUD dari dua RSUD yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 Sebaran Usia Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang 

Usia Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

20 – 25 tahun 32 42,6% 32 42,6% 

26 – 30 tahun 19 25,3% 21 28% 

31 – 35 tahun 24 32,1% 22 29,33% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Dalam tabel 4.1 menjelaskan bahwa usia ibu bersalin di RSUD Batara siang 

memiliki sebaran usia Ibu yang melahirkan terbanyak pada usia 20-25 tahun 

(42,6%), kemudian diikuti kelompok usia 31-35 tahun pada kelompok kasus dan 

kontrol berurutan (32,1% & 29,33%), dan terakhir adalah kelompok usia 26-30 

tahun (25,3% & 28%). 
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Tabel 4.2 Distribusi Data Gravida Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang 

Gravida Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Primigravida 20 26,7% 25 33,3% 

Multigravida 55 73,3% 50 66,7% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang didominasi oleh ibu yang sudah mengalami kehamilan beberapa kali atau 

multigravida baik pada kelompok kasus (73,3%) dan kelompok kontrol (66,7%). 

Sedangkan hanya terdapat 26,7% ibu primigravida di kelompok kasus dan 33,3% 

di kelompok kontrol. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil data univariat dalam dua 

kelompok, yakni kelompok kontrol (normal) dan kasus (perdarahan post-partum). 

 

Tabel 4.3 Distribusi Data Paritas Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang 

Partus Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Nulipara 20 26,7% 31 41,3% 

Primipara 23 30,7% 26 34,7% 

Multipara 32 42,6% 18 24% 

Sumber : Data Sekunder, 2021  

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang didominasi oleh ibu yang sudah mengalami persalinan beberapa kali atau 

multipara pada kelompok kasus (42,6%), kemudian diikuti oleh kelompok 

primipara (30,7%) dan nullipara (26,7%) pada kelompok pasien kasus. Namun 

temuan berbeda ditemukan pada kelompok kontrol yang menunjukkan frekuensi 
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yang lebih tinggi ditemukan pada ibu nullipara (41,3%), primipara (34,7%), dan 

multipara (24%) secara berurutan. 

 

Tabel 4.4 Distribusi Data Abortus Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang 

Abortus Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Tidak pernah 

abortus 

58 77,3% 61 81,3% 

Abortus satu 

kali 

12 16% 9 12% 

Abortus lebih 

dari satu 

5 6,7% 5 6,7% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang didominasi oleh ibu yang belum pernah mengalami abortus pada kelompok 

kasus (77,3%) dan kelompok kontrol (81,3%), kemudian frekuensi kedua terbanyak 

ditemukan pada kelompok ibu yang mengalami abortus satu kali pada kelompok 

kasus (16%) dan kelompok kontrol (12%), dan terakhir oleh ibu yang pernah 

megalami abortus lebih dari satu kali pada kelompok kasus (6,7%) dan kelompok 

kontrol (6,7%). 
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Tabel 4.5 Distribusi Data Pendidikan Terakhir Ibu Bersalin di RSUD Batara 

Siang 

Pendidikan 

Terakhir 

Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Sekolah 

Dasar 

26 34,6% 20 26,6% 

Sekolah 

Menengah 

Pertama 

27 36% 20 26,6% 

Sekolah 

Menengah 

Atas 

17 22,6% 22 29,3% 

Diploma 0 0% 1 1,3% 

Sarjana 5 6,6% 12 16% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat ditarik kesimpulan bahwa frekuensi tertinggi 

tingkat Pendidikan terakhir ibu yang menjalani persalinan di RSUD Batara Siang 

adalah Sekolah Menengah Pertama pada kelompok kasus (36%). Kemudian, pada 

kelompok pasien kasus ditemukan Pendidikan terakhir ibu yang melahirkan 

diurutkan berdasarkan frekuensi yakni SMP (36%), SD (34,6%), SMA (22,6%), 

dan Sarjana (6,6%). Sedangkan pada kelompok kontrol, urutan frekuensi 

Pendidikan terkahir ibu yang menjalani persalinan sebagai berikut: SMA (29,3%), 

SMP (26,6%), SD (26,6%), Sarjana (16%), dan Diploma (1,3%). 
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Tabel 4.6 Distribusi Data Pekerjaan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang 

Pekerjaan Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Ibu Rumah 

Tangga  

65 86,6% 65 86,6% 

Pegawai 

Negeri Sipil 

2 2,6% 4 5,3% 

Honorer 2 2,6% 6 8% 

Mahasiswa 1 1,3% 0 0% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat ditarik kesimpulan bahwa frekuensi pekerjaan ibu 

yang menjalani persalinan di RSUD Batara Siang untuk kedua kelompok kasus 

(86,6%) dan kontrol (86,6%) yakni Ibu Rumah Tangga. Pada kelompok kasus 

didapatkan urutan frekuensi yakni Ibu Rumah Tangga (86,6%), PNS (2,6%), 

Honorer (2,6%), dan Mahasiswa (1,3%). Sedangkan pada kelompok Kontrol 

ditemukan frekuensi tertinggi pada pekerjaan IRT (86,6%), dilanjutkan oleh 

Honorer (8%), dan PNS (5,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Tabel 4.7 Distribusi Jarak Kehamilan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang 

Jarak 

Kehamilan 

Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

< 2 tahun 24 32% 25 33,3% 

2-4 tahun 46 61,3% 37 49,3% 

> 4 tahun 5 6,7% 13 17,4% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.7 frekuensi jarak kehamilan ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang berada pada kelompok 2-4 tahun baik pada kelompok kasus (61,3%) dan 

kelompok kontrol (49,3%). Kemudian diikuti oleh kelompok jarak kehamilan < 2 

tahun pada kelompok kasus (32%) dan kelompok kontrol (33,3%), dan terakhir oleh 

kelompok > 4 tahun pada kelompok kasus (6,7%) dan kelompok kontrol (17,4%). 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu bersalin di RSUD Batara Siang masih 

berada di usia produktif dan siap untuk menjalani proses persalinan. 
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b. Anemia 

Tabel 4.8 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 1 Ibu Bersalin di RSUD Batara 

Siang 

Kadar 

Hemoglobin 

Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Anemia 64 85,3% 14 18,6% 

Tidak anemia 11 14,7% 61 81,4% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan pada ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang yang mengalami kejadian anemia pada kehamilan di trimester pertama 

didominasi oleh kelompok kasus yakni 64 ibu hamil (85,3%), sedangkan terdapat 

11 ibu pada kelompok kasus yang tidak mengalami anemia (14,7%). Namun, pada 

kelompok kontrol masih dapat ditemukan ibu hamil dengan anemia yakni sebanyak 

14 ibu hamil (18,6%), dengan perbandingan 61 ibu hamil tanpa mengidap anemia 

(81,4%) 

 

Tabel 4.9 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 2 Ibu Bersalin di RSUD Batara 

Siang 

Kadar 

Hemoglobin 

Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Anemia 57 76% 17 22,6% 

Tidak anemia 18 24% 58 77,4% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan pada ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang yang mengalami kejadian anemia pada kehamilan di trimester kedua 

didominasi oleh kelompok kasus yakni 57 ibu hamil (76%), sedangkan pada 
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kelompok ini juga ditemukan ibu hamil yang tidak mengalami anemia sebanyak 18 

ibu hamil (24%). Namun, pada kelompok kontrol masih dapat ditemukan ibu hamil 

dengan anemia yakni sebanyak 17 ibu hamil (22,6%), dengan perbandingan 58 ibu 

hamil tanpa anemia (77,4%). 

 

Tabel 4.10 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 3 Ibu Bersalin di RSUD 

Batara Siang 

Kadar 

Hemoglobin 

Kasus Kontrol 

Frekuensi % Frekuensi % 

Anemia 68 90,6% 16 21,3% 

Tidak anemia 7 9,4% 59 78,7% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan pada ibu bersalin di RSUD Batara 

Siang yang mengalami kejadian anemia pada kehamilan di trimester ketiga 

didominasi oleh kelompok kasus yakni 68 ibu hamil (90,6%), dengan disertai 7 

orang ibu hamil tanpa anemia (9,4%). Namun, pada kelompok kontrol masih dapat 

ditemukan ibu hamil dengan anemia yakni sebanyak 16 ibu hamil (21,3%), dengan 

59 ibu hamil tanpa anemia (78,7%). 
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c. Penyebab Perdarahan 

Tabel 4.11 Distribusi Penyebab Perdarahan Post Partum Ibu Bersalin di RSUD 

Batara Siang 

Penyebab 

Perdarahan 

Kasus 

Frekuensi % 

Atonia Uteri 21 28% 

Retensio Plasenta 33 44% 

Ruptura Uteri 14 18,6% 

Inversio Uteri 7 9,4% 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan data di tabel 4.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian 

retensio plasenta (44%) menjadi penyebab terbesar kejadian perdarahan post-

partum. Kemudian, penyebab lainnya yang mengikuti kedua yakni atonia uteri 

(28%), rupture uteri (18,6%), dan inversio uteri (9,4%) pada urutan terakhir. 
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2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.12 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 1 dan 

Kejadian Perdarahan Post-Partum 

Kadar Hemoglobin 

Trimester 1 

Perdarahan Post-Partum Total 

Ya % Tidak % F % 

Anemia 64 85,3 14 18,7 78 52 

Tidak Anemia 11 14,7 61 81,3 72 48 

Total 75 100 75 100 150 100 

P 0,000 

OR 25.351 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan hasil uji bivariat pada variabel kadar hemoglobin trimester 1 

dengan kejadian perdarahan post-partum didapatkan hasil yang signifikan secara 

statistic dengan p < 0,05 (p=0,000) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara ibu yang mengalami anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

post-partum di RSUD Batara Siang. Kemudian, pengujian dilakukan untuk menilai 

OR (odds ratio) yang berhubungan dengan kadar hemoglobin dengan kejadian 

perdarahan post-partum. Dari hasil analisis statistik, ibu hamil yang mengalami 

anemia pada trimester pertama akan berisiko 25,351x untuk mengalami perdarahan 

post-partum. 
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Tabel 4.13 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 2 dan 

Kejadian Perdarahan Post-Partum 

Kadar Hemoglobin 

Trimester 2 

Perdarahan Post-Partum Total 

Ya % Tidak % F % 

Anemia 57 76 17 22,7 74 49 

Tidak Anemia 18 24 58 77,3 76 51 

Total 75 100 75 100 150 100 

P 0,000 

OR 10,804 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan hasil uji bivariat pada variabel kadar hemoglobin trimester 2 

dengan kejadian perdarahan post-partum didapatkan hasil yang signifikan secara 

statistic dengan p < 0,05 (p=0,000) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara ibu yang mengalami anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

post-partum di RSUD Batara Siang. Kemudian, pengujian dilakukan untuk menilai 

OR (odds ratio) yang berhubungan dengan kadar hemoglobin dengan kejadian 

perdarahan post-partum. Dari hasil analisis statistik, ibu hamil yang mengalami 

anemia pada trimester kedua akan berisiko 10,804x untuk mengalami perdarahan 

post-partum. 
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Tabel 4.14 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 3 dan 

Kejadian Perdarahan Post-Partum 

Kadar Hemoglobin 

Trimester 3 

Perdarahan Post-Partum Total 

Ya % Tidak % F % 

Anemia 68 90,7 16 32 84 56 

Tidak Anemia 7 9,3 59 78,7 66 44 

Total 75 100 75 100 150 100 

P 0,000 

OR 35,821 

Sumber : Data Sekunder, 2021 

Berdasarkan hasil uji bivariat pada variabel kadar hemoglobin trimester 3 

dengan kejadian perdarahan post-partum didapatkan hasil yang signifikan secara 

statistic dengan p < 0,05 (p=0,000) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara ibu yang mengalami anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

post-partum di RSUD Batara Siang. Kemudian, pengujian dilakukan untuk menilai 

OR (odds ratio) yang berhubungan dengan kadar hemoglobin dengan kejadian 

perdarahan post-partum. Dari hasil analisis statistik, ibu hamil yang mengalami 

anemia pada trimester ketiga akan berisiko 35,821x untuk mengalami perdarahan 

post-partum. 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di RSUD Kabupaten 

Pangkep yang menggunakan 150 sampel dengan 75 sampel ibu yang melakukan 

persalinan dengan riwayat kejadian perdarahan post-partum dan 75 ibu yang 

melahirkan tanpa riwayat kejadian perdarahan post-partum selama tahun 2021. 

Teknik Sampling dilakukan dengan metode total sampling, dimana seluruh data 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian akan dimasukkan 

menjadi sampel dalam penelitian. 

1. Kejadian Perdarahan Post-partum di RSUD Batara Siang 

Perdarahan postpartum primer didefinisikan sebagai perdarahan yang terjadi 

dalam kurun waktu < 24 jam setelah bayi lahir dengan kuantitas >500 cc. 

Perdarahan post-partum biasanya terjadi pada kala III persalinan atau ketika tenaga 

kesehatan berusaha melahirkan plasenta bayi (VanderMeulen et al. 2019). Kejadian 

perdarahan post-partum dapat disebabkan oleh trauma seperti inversi uterus dan 

ruptura uteri. Inversi uterus biasanya muncul sebagai massa abu kebiruan yang 

menonjol dari vagina. Pasien dengan inversi uterus mungkin memiliki tanda syok 

tanpa kehilangan banyak darah (Handaria et al. 2017). Rupture uteri dapat 

menyebabkan perdarahan intrapartum dan postpartum. Induksi dan augmentasi 

meningkatkan risiko rupture uterus, terutama untuk pasien dengan persalinan sesar 

sebelumnya. Sebelum persalinan, tanda utama rupture uteri adalah nyeri perut, 

hilangnya kontraksi uterus, takikardi ibu, bradikardi janin, dan perdarahan vagina 

(Ingec et al. 2011, Handaria et al. 2017).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2020) yang pada 

hasil penelitian tersebut menunjukkan beberapa etiologi dari perdarahan 

postpartum primer adalah retensio plasenta, laserasi jalan lahir, atonia uteri, dan 

inversion uteri. Selain itu penelitian dari Hikmah & Yani (2015) yang melakukan 

penelitian serupa di RSUD Jombang menunjukkan bahwa kejadian perdarahan 

postpartum juga dapat disebabkan oleh faktor predisposisi, salah satunya anemia 

pada masa kehamilan. 50% sampel dalam penelitian ditemukan mengalami anemia 

yang menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. 
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Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa penyebab perdarahan postpartum 

terbanyak ialah retensio plasenta. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan 

Joeri (2019) yang menyatakan bahwa retensio plasenta menjadi penyebab paling 

banyak terhadap kejadian perdarahan post partum primer di Rumah Sakit 

Baiturrahim Jambi dibandingkan penyebab lainnya seperti atonia uteri, laserasi 

jalan lahir, dan kelainan darah. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara retensio plasenta dengan kejadian 

perdarahan post partum. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

Sumami (2011) dalam Lanny Apriani (2016) di RSUD Kota Bandung, penyebab 

perdarahan postpartum yang paling banyak adalah retensio plasenta. Hasil tersebut 

juga sesuai dengan teori Oxorn dan William (2010), retensio plasenta menghambat 

kontraksi dan retraksi uterus sehingga apabila plasenta sudah dilahirkan dengan 

cara plasenta manual akan menyebabkan kelelahan, sehingga menimbulkan atonia 

uteri atau terjadi perdarahan pada daerah tersebut. Retensio plasenta merupakan 

kondisi dimana plasenta bayi masih tertinggal di dalam uterus dalam durasi lebih 

dari 30 menit pasca bayi lahir. Penyebab dari retensio plasenta yakni sukarnya 

dilepaskan plasenta meskipun dengan peertolongan aktif kala III akibat adhesi kuat 

dari plasenta dan uterus. Terdapat beberapa penyebab kejadian retensio plasenta, 

yakni 1) plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena adhesi yang mendalam; 

2) plasenta sudah lepas namun belum keluar karena atonia uteri yang kemudian 

memperparah tingkat perdarahan (Sentilhes et al., 2016; VanderMeulen et al., 

2019). 

Atonia uteri merupakan ketidakmampuan uterus dalam berkontraksi normal 

pasca lahirnya plasenta. Perdarahan postpartum pada kondisi fisiologis 

dikendalikan oleh kontraksi myometrium terutama yang dikelilingi oleh pembuluh 

darah yang memvaskularisasi perlengketan plasenta. Atonia uteri dapat terjadi 

akibat kegagalan kontraksi myometrium (Asbar, 2021). Dengan kontraksi yang 

buruk dapat menyebabkan inadekuasi kontraksi yang dibutuhkan oleh 

myometrium, sehingga menyebabkan kepada perdarahan postpartum (Stephen et 

al., 2018). 
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Terdapat beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kejadian perdarahan 

postpartum selama kehamilan antara lain infeksi, gizi buruk, eklamsia, paritas ibu 

hamil, anemia pada kehamilan, jarak persalinan, usia kehamilan, umur ibu, riwayat 

melakukan ANC, dan riwayat persalinan terdahulu (Arya et al., 2021). Persalinan 

lebih baik dan disarankan pada ibu hamil dengan usia 20-35 tahun yang merupakan 

umur reproduksi optimal wanita.  

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 195 

ِ  سَبِيْلِ  فِيْ  وَانَْفِقوُْا َ  انَِّ    وَاحَْسِنوُْا    التَّهْلُكَةِ  اِلىَ باِيَْدِيْكُمْ  تلُْقوُْا وَلَْ  اَللّٰ الْمُحْسِنِيْنَ  يحُِبُّ  اَللّٰ  

Terjemahan : 

”Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang 

berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah (2):195). 

 

Ayat tersebut menyampaikan bahwa islam juga membolehkan ibu dengan 

kehamilan atau persalinan pada usia < 20 tahun tetapi berisiko terjadinya 

komplikasi yang bervariasi salah satunya perdarahan postpartum (Todhunter et al., 

2021). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa persalinan terbanyak adalah 

pada usia 20-35 tahun . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengerti 

tentang kesehatan reproduksinya walaupun masih ada ibu bersalin yang bersalin 

pada usia < 20 tahun dan > 35 tahun yang merupakan kelompok berisiko terjadinya 

perdaahan pasca persalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Yanti et al. (2017) bahwa frekuensi ibu 

hamil pada usia 20-35 tahun lebih banyak dibandingkan usia < 20 tahun dan > 35 

tahun. Pada usia ≤ 20 tahun, organ reproduksi wanita masih dalam tahap 

perkembangan dan belum siap untuk mengandung janin. Jika maternal terlalu muda 

ditakutkan ada beberapa komplikasi seperti keguguran, preeklampsia, eclampsia, 

bayi premature, BBLR, fistula vesicovaginal, fistula retovaginal dan kanker leher 

rahim (Direktur Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI 2017, VanderMeulen et al. 

2019, Arya et al. 2021). Sedangkan pada wanita yang menjalani persalinan ketika 
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berusia > 35 tahun mengalami penurunan fungsi organ reproduksi akibat penyebab 

degeneratif dan penurunan daya tubuh yang mempengaruhi kesulitan saat menjalani 

proses persalinan (Moulana et al. 2019). Jika maternal hamil dan melahirkan terlalu 

tua akan berisiko lebih besar pada terjadinya keguguran, preeklampsia, eclampsia, 

partus macet, perdarahan masif, BBLR, dan kelainan kongenital lainnya (Direktur 

Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI 2017, VanderMeulen et al. 2019, Arya et 

al. 2021). Hal ini diperkuat oleh Arya et al. (2021) yang menyatakan bahwa pada 

usia ≥ 35 tahun terjadi penurunan fungsi reproduksi wanita yang memungkinkan 

terjadinya komplikasi paling sering yakni laserasi di organ genitalia yang 

menyebabkan perdarahan postpartum menjadi lebih massif.  

Hasil penelitian ini, responden dengan perdarahan post-partum sebagian besar 

pada usia tidak berisiko (20-35 tahun). Hal ini sejalan dengan penelitian Yunadi et 

al. (2019) dan Aprilia (2013) yang menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi kejadian 

perdarahan postpartum terdapat pada kelompok usia 20-35 tahun. Hal ini dapat 

terjadi karena faktor yang menyebabkan terjadinya perdarahan bukan hanya faktor 

usia saja, melainkan faktor lain dimungkinkan dapat menjadi penyebab terjadinya 

perdarahan post-partum seperti jarak persalinan yang terlalu dekat atau terlalu jauh, 

anemia, paritas, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian, atonia uteri menjadi penyebab kedua terbanyak 

terhadap kejadian perdarahan post partum. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Rahmawati dan Joeri (2019), bahwa atonia uteri menjadi penyebab kejadian 

perdarahan post-partum primer terbanyak setelah retensio plasenta. Kejadian atonia 

uteri disebabkan oleh beberapa faktor risiko antara lain multiparitas atau 

grandemultipara (Lestari et al. 2020). Rupture perineum yang disebabkan oleh 

kerapuhan dari bagian tersebut sering ditemukan pada wanita dengan riwayat 

grandemultipara sehingga meningkatkan risiko kejadian perdarahan postpartum. 

Grandemultipara didefinisikan sebagai wanita yang sudah melahirkan lebih dari 5 

anak, yang kemudian menjadi salah satu faktor penyulit dalam kehamilan dan 

persalinan (Eriza et al. 2015). Semakin meningkat frekuensi melahirkan 

menyebabkan kelemahan uterus sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada 
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kehamilan. Jika ditinjau dari berbagai aspek, jumlah paritas 2-3 merupakan jumlah 

yang dapat ditolerir jika ditinjau dari penurunan risiko perdarahan postpartum yang 

dapat menyebabkan kematian meternal (VanderMeulen et al. 2019, Punt et al. 

2020). 

2. Kejadian Anemia dalam Kehamilan di RSUD Batara Siang 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian anemia pada kehamilan baik 

trimester pertama (85,3%), trimester kedua (76%), dan trimester ketiga (90,7%) 

pada ibu bersalin dengan kejadian perdarahan post-partum primer. 

Diagnosis anemia pada ibu hamil menurut WHO dapat ditegakkan apabila 

kadar Hb ≤ 11 gr/dL (Asbar 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa wanita 

dengan kehamilan trimester ketiga lebih berisiko mengalami anemia dibandingkan 

dengan trimester pertama dan kedua Agrawal et al. (2015). Hal ini sejalan dengan 

penelitian ini, dimana kejadian anemia pada kehamilan trimester ketiga lebih tinggi 

dibandingkan dengan trimester pertama dan kedua. Selain itu, studi literatur Fite et 

al. (2021), bahwa beberapa penelitian juga menyatakan bahwa ibu hamil pada 

trimester ketiga 2,09 kali lebih berisiko untuk mengalami anemia dibandingkan 

dengan ibu hamil trimester pertama dan kedua (Alene dan Dohe, 2014; Gedefaw et 

al., 2015; Okube et al. 2016; Gebreweld dan Tsegaye, 2018; Berhe et al., 2019; 

Nonterah et al., 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian, kejadian anemia kehamilan pada trimester ketiga 

lebih tinggi dibandingkan trimester kedua. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi 

dan Mardiana (2021) yang menyatakan bahwa anemia dalam kehamilan trimester 

ketiga lebih tinggi dibandingkan trimester kedua. Usia kehamilan pada trimester 

ketiga memiliki risiko 2,67 kali lebih besar dibandingkan dengan trimester kedua. 

Hasil pada penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara umur kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hal ini diketahui 

dengan adanya peningkatan kejadian anemia dengan bertambahnya umur kehabilan 

yang disebabkan karena adanya perubahan fisiologis pada kehamilan yang dimulai 

pada minggu ke-6, yaitu bertambahnya volume plasma dan mencapai puncaknya 

pada minggu ke-26, sehingga terjadi penurunan kadar Hb. Selain itu, seiring 
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bertambahnya umur kehamilan secara fisiologis ibu akan mendekati masa 

melahirkan akan cenderung mengalami stres yang berdampak kurang nafsu makan, 

sehingga kekurangan asupan gizi yang dapat menjadi salah satu penyebab kejadian 

anemia (Astuti dan Kulsum, 2018). 

Kejadian anemia pada trimester ketiga dapat disebabkan adanya peningkatan 

kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan janin dan berbagai zat besi dalam darah ke 

janin yang akan megurangi cadangan zat besi ibu (Padmi 2018). Selain itu, faktor 

rendahnya pendapatan keluarga ibu hamil dan kurangnya pengetahuan terkait gizi 

pada makanan atau tidak diterapkannya pengetahuan yang telah dimiliki juga dapat 

memengaruhi ibu dalam memilih jenis makanan yang berakibat pemenuhan gizi 

pada ibu kurang baik (Dewi dan Mardiana 2021). Menurut teori Proverawati 

(2011), usia kehamilan berpengaruh terhadap faktor kejadian anemia pada ibu 

hamil yaitu terjadinya anemia kehamilan atau rendahnya kadar hemoglobin (Hb) 

dalam darah, yang menyebabkan komplikasi selama masa kehamilan, persalinan   

dan nifas, akibatnya dapat terjadi abortus atau keguguran, bayi lahir prematur,  

BBLR  pada  bayi,  pendarahan post partum karena   ibu   hamil   rentan   terhadap 

infeksi dan syok. 

Hemoglobin merupakan komponen darah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia 

untuk metabolisme sel khususnya pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh manusia. 

Penurunan kadar hemoglobin dapat memberikan efek yang buruk terhadap luaran 

dari kondisi ibu ketika persalinan. Selama persalinan, uterus melakukan kontraksi 

yang kuat pada saat persalinan, menghentikan perdarahan sehingga menyebabkan 

lepasnya plasenta dari tempat perlekatannya di uterus. Kemudian, uterus akan 

kembali ke ukuran semula (involusi). Anemia pada kehamilan didefinisikan sebagai 

kadar Hb yang < 11 gr% pada trimester pertama dan ketiga, serta < 10,5 gr% pada 

trimester kedua. Penurunan kadar Hb ini dapat menyebabkan kelemahan dari 

kontraksi otot rahim yang terjadi selama persalinan berlangsung, sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan faktor risiko kejadian perdarahan postpartum, yang 

dapat menyebabkan peningkatan potensial morbiditas dan mortalitas maternal dan 

fetal (Garzon et al., 2020). Umumnya kejadian anemia ialah kurang gizi, 
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kekurangan zat besi, riwayat perdarahan pada persalinan terakhir, dan penyakit 

kronik lainnya. Penurunan kadar Hb dapat disebabkan karena perubahan fisiologis 

dalam darah yang terjadi selama kehamilan, yakni: penambahan volume plasma 

yang besar daripada penambahan massa hemoglobin dan volume sel darah merah, 

sehingga menyebabkan kejadian pengenceran darah (Horowitz et al., 2013; Stephen 

et al., 2018). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kejadian anemia pada ibu hamil 

di RSUD Batara Siang ditemukan pada trimester ketiga (90,6%) dibandingkan 

dengan kedua trimester lainnya. Anemia pada trimester ketiga kehamilan 

didefinisikan sebagai keadaan kadar Hb < 11 gr/dL yang kemudian menunjukkan 

bahwa ibu hamil berada dalam kondisi anemia. Kejadian anemia pada trimester 

ketiga kehamilan dapat berbeda sesuai dengan kondisi demografik seseorang. 

Pertimbangan status sosial-ekonomi suatu negara menjadi faktor krusial dalam 

menentukan tingkat anemia pada trimester ketiga kehamilan. Sebuah studi dari 

Koyuncu et al., (2017) menunjukkan rerata kadar Hb sampel penelitiannya 

memiliki kadar Hb 11.98 ± 1.35 SD dengan batas bawah 7 dan batas atas 15.2. 

Kemudian, analisis dilanjutkan yang menunjukkan bahwa kelompok ibu hamil 

dengan kondisi Hb < 8.5 gr/dL memberikan luaran yang buruk terhadap skor 

APGAR bayi dan lama hospitalisasi bayi. Anemia pada trimester ketiga kehamilan 

sering ditemui atas alasan peningkatan kebutuhan suplai hemoglobin untuk 

menambah volume plasma tubuh, produksi sel darah merah lebih banyak, 

menyokong fetal-maternal unit, dan kompensasi kehilangan zat besi ketika 

persalinan. Peningkatan kebutuhan ini dapat terjadi sekitar 1000-1200 mg pada 

wanita dengan berat badan 55 kg (Garzon et al., 2020). Faktanya peningkatan 

kebutuhan zat besi berkembang seiring bertambahnya usia gestasi, pada trimester 

pertama ibu hamil membutuhkan zat besi 0,8 mg/hari, namun pada trimester ketiga 

meningkat menjadi 3.0-7.5 mg/hari (Fisher & Nemeth, 2017). 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa ibu bersalin memiliki pendidikan SMP 

pada kelompok kasus 36% dan 29,4% tertinggi pada frekuensi pendidikan terakhir 

SMA pada kelompok kontrol. Pendidikan menjadi faktor yang menentukan karena 
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dengan pendidikan dapat memberikan bimbingan orang lain terhadap 

perkembangan yang terarah. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

dikorelasikan dengan kemudahan dalam menerima informasi, yang berdampak 

terhadap rasionalitas cara berfikir seseorang. Dengan korelasi tersebut menjelaskan 

bahwa ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih memperhatikan pola 

konsumsi gizi dari makanan yang disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan gizi 

setiap orang yang diakibatkan perubahan fisiologis yang disebabkan kehamilan. 

Selain itu, konsumsi obat penambah darah dan mikronutrien lainnya ditemukan 

lebih baik pada ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Yani et al., 2020). 

Frekuensi konsumsi makanan tinggi zat besi dapat memberikan suplai 

tambahan kepada ibu hamil yang rentan mengalami anemia akibat hemodilusi 

darah. Pada pemeriksaan ANC triwulan III biasanya baru ditemukan anemia karena 

pada masa ini janin membutuhkan cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai 

persediaan ketika masa persalinan nantinya. Selain itu, kepatuhan konsumsi tablet 

Fe diikuti dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan cara 

mengkonsumi, dan frekuensi konsumsi per hari. Suplementasi besi merupakan 

salah satu upaya yang penting terhadap pencegahan anemia ketika kehamilan. 

Selain itu, suplementasi dapat memberikan efek baik dengan penambahan asam 

folat yang bermanfaat bagi pertumbuhan otak janin (Garzon et al., 2020). Asam 

folat ditemukan pada makanan seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, kacang-

kacangan dan biji-bijian. 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Abasa (80):24-28 berkaitan dengan sumber 

zat gizi dari biji-bijian adalah sebagai berikut : 

نْسَانُ  فَلْيَنْظرُِ  بَتْناَ الْْرَْضَ  شَقَقْناَ صَبًّا ثمَُّ  الْمَاۤءَ  صَببَْنَا  انََّا  عَامِه  طَ  اِلٰى الِْْ
عِنَبًا فيِْهَا شَقًّا فَانَْْۢ حَبًّا وَّ  

قَضْبًا    وَّ

Terjemahan : 

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 

Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), 
kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-
bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran.” (Q.S Abasa (80):24-28) 
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Menurut tafsir Al-Mishbah sesungguhnya kami benar-benar telah 

mencurahkan air (dari langit). Lalu: sesungguhnya telah aku turunkan bantuan dari 

langit. Allah Ta’Ala: kemudian kami belah bumi dengan tumbuh - tumbuhan. Dan 

Allah berfirman: lalu kami tumbuhkan biji-bijian dibumi itu.yaitu biji tanaman dan 

semuanya itu tidak dikeluarkan dari bumi dari biji-bijian seperti biji gandum dan 

lainnya yang seperti itu. dan Allah berfirman : (Anggur), lalu: dimuliakan anggur 

(dan sayur-sayuran) yaitu dengan sayur: buah kurma dan orang makkah 

menanamkannya tumbuhan pohon. Karena Allah telah memberikan kecukupan 

makanan sehingga manusia terhindar dari rasa lapar dan menganugerahkan 

perasaan aman dan tenteram, maka seyogyanya manusia beribadah kepada Allah 

Swt. demikian tugas manusia sebagai hamba Allah. kegiatan beribadah secara luas 

melibatkan aktivitas jasmani, nafsani, dan rohani dan aktifitas fisik, mental dan 

spiritual, yang semuanya itu memerlukan energi yang didapatkan dari makanan dan 

minuman. 

3. Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan 

Postpartum di RSUD Batara Siang 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu bersalin yang mengalami kejadian 

perdarahan postpartum juga mengalami anemia pada masa kehamilannya, yang 

ditunjukkan dengan hasil pengukuran Hb pada tiga trimester kehamilannya. Secara 

berurutan berikut prevalensi anemia pada kehamilan ibu hamil di trimester pertama 

(85,3%), trimester kedua (76%), dan trimester ketiga (90,7%) yang melakukan 

persalinan di RSUD Batara Siang.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Paramita dan Sukatendel (2021) yang 

menyatakan bahwa ibu hamil yang menderita anemia kehamilan pada trimester 

ketiga dengan kadar hemoglobin < 11g/dL di RSUP Haji Adam Malik Medan 

paling banyak mengalami perdarahan post-partum dibandingkan dengan ibu hamil 

yang memiliki kadar hemoglobin normal. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh 

penelitian Ramadhan et al. (2019) di RSUP Dr. M. Djamil Padang juga 

menunjukkan bahwa ibu yang memiliki kadar hemoglobin < 11g/dL mengalami 

perdarahan post-partum sebanyak 92,4%. Perdarahan postpartum lebih sering 
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dijumpai pada wanita yang memiliki kadar hemoglobin rendah dalam 

kehamilannya dan lebih sering berakibat fatal, sebab ibu yang bersalin dengan 

kadar hemoglobin rendah dalam kehamilannya tidak dapat mentoleransi kehilangan 

darah saat persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kadar hemoglobin rendah (anemia) dengan kejadian pasca 

persalinan (Hikmah dan Yani, 2015). 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak mengalami 

perdarahan postpartum lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal atau 

tidak anemia di trimester ketiga kehamilannya dibandingkan dengan ibu hamil yang 

memiliki kadar hemoglobin rendah atau anemia di trimester ketiga kehamilannya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Paramita dan Sukatendel (2021) yang 

menunjukkan bahwa ibu dengan persalinan yang tidak mengalami perdarahan post-

partum lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal pada masa 

kehamilannya yaitu sebanyak 58,3%. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square 

didapatkan nilai p = 0,000 (p<0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

signifikansi kejadian anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan 

postpartum pada ibu yang melakukan persalinan di RSUD Batara Siang. Selain itu, 

dilakukan uji regresi logistik untuk mencari odds ratio (OR) dari anemia pada 

kehamilan di tiga trimester tersebut, dan didapatkan hasil OR pada trimester 

pertama kehamilan sebesar 25,351, kemudian pada trimester kedua OR 10,804, dan 

pada trimester ketiga sebesar 35,821. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 

anemia sangat berisiko untuk terjadi perdarahan postpartum. Dalam hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa penyebab paling sering komplikasi perdarahan pasca 

persalinan di RSUD Batara Siang, yakni retensio plasentar (44%), kemudian diikuti 

oleh atonia uteri (28%). 

Kejadian anemia pada trimester ketiga kehamilannya memiliki risiko lebih 

tinggi dibandingkan dengan trimester pertama dan kedua. Aryanto et al. (2021) 

dalam penelitiannya di RSUD Waikabubak NTT menunjukkan jumlah kasus 

anemia pada trimester ketiga dengan usia kehamilan 37-42 minggu paling banyak 
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yaitu sebanyak 259 kasus (72,966%) dibandingkan dengan usia kehamilan < 37 

minggu (23,38%) dan > 42 minggu (3,66%). Hal ini didukung oleh penelitian 

Sumiaty et al. (2018) di RSUD Undata Palu yang menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan antara kadar hemoglobin rendah dengan kejadian perdarahan postpartum 

dengan nilai OR = 28.571. Hal ini juga diperkuat oleh Yurniati & Mustari (2019) 

dalam penelitiannya yang mencari hubungan anemia dengan kejadian perdarahan 

postpartum di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar. Mereka 

menemukan bahwa dari 91 ibu hamil yang menjalani persalinan dengan faktor 

risiko anemia, didapatkan hasil uji statistik yang signifikan antara hubungan kedua 

variabel tersebut yang kemudian dilakukan uji OR yang didapatkan OR sebesar 45x 

lebih berisiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu yang mengalami anemia 

selama kehamilan. 

Berdasarkan penelitian Aryanto et al. (2021), ibu hamil trimester ketiga di 

RSUD Waikabubak yang menderita anemia berdasarkan derajat anemia, paling 

banyak adalah anemia derajat sedang yaitu sebanyak 193 kasus atau 54,37%. 

Anemia dalam kehamilan trimester ketiga berdasarkan kriteria WHO apabila kadar 

hemoglobinnya < 11 mg/dL, sedangkan kategori anemia derajat sedang apabila 

kadar hemoglobinnya mencapai 7-9,9 mg/dL (Stevens et al. 2013; Taner et al. 

2015). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus anemia ibu hamil pada 

kehamilan trimester ketiga. Rendahnya kadar hemoglobin ibu bersalin pada masa 

kehamilannya akan mengganggu kondisinya apabila terjadi kehilangan darah 

mesikipun sedikit, sebab anemia dihubungkan dengan kelemahan yang dapat 

dianggap sebagai penyebab langsung perdarahan post-partum. Risiko perdarahan 

post-partum meningkat pada wanita bersalin dengan anemia, dimana uterus 

kekurangan oksigen, glukosa, serta nutrisi esensial dan cenderung bekerja tidak 

efisien pada semua persalinan. Hal ini lah yang menyebabkan perdarahan 

postpartum semakin meningkat dan memiliki prognosisi yang buruk (Satriyandari 

dan Hariyati, 2017). 
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Ibu yang melakukan persalinan dengan kadar hemoglobin rendah saat 

kehamilannya akan mengakibatkan kemampuan ibu untuk bertahan saat persalinan 

semakin berkurang, sebab rendahnya kadar hemoglobin dapat mengakibatkan 

proses metabolisme energi menjadi terhambat karena kekurangan pasokan oksigen. 

Metabolisme energi yang rendah akan membuat otot uterus tidak berkontraksi 

secara maksimal (Siagian et al., 2017). Apabila otot uterus tidak dapat berkontraksi 

secara maksimal, maka akan terjadi gangguan pada ibu bersalin. Hal ini dapat 

menyebabkkan berbagai masalah, kala I dapat berlangsung lama, kala II dapat 

berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan 

operasi, kala III dapat terjadi retensio plasenta yang diikuti perdarahan post-partum, 

dan kala IV dapat terjadia atonia uteri (Manuba, 2013). Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil penelitian dari kejadian kasus retensio plasenta di RSUD Batara Siang menjadi 

penyebab terbanyak perdarahan post-partum, kemudian diikuti atonia uteri, ruptur 

uteri, dan inversio uteri. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Paramita dan 

Sukatendel (2021) yang menunjukkan penyebab terbanyak perdarahan post-partum 

di RSUP Haji Adam Malik Medan adalah disebabkan oleh retensio plasenta, 

kemudian diikuti oleh atonia uteri. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Ramadhan et al. (2019) yang menyatakan bahwa penyebab terbanyak 

perdarahan post-partum ibu bersalin adalah retensio plasenta sebesar 38,5%, diikuti 

oleh sisa plasenta 20,5%, atonia uteri 5,3%, dan penyebab lain sebanyak 35,7%. 

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menambahkan bahwa 

anemia dalam kehamilan mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum. Pada 

anemia, penurunan sel darah merah mempengaruhi Jumlah Hb dalam darah yang 

berfungsi memberikan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Termasuk ketika 

persalinan, tubuh khususnya organ uterus membutuhkan suplai lebih karena 

penggunaannya untuk mengatur kontraksi agar dapat melahirkan janin. Penurunan 

suplai Hb dalam darah dapat memberikan pengaruh terhadap proses persalinan bayi 

seperti atonia uteri dan retensio plasenta yang terbukti sebagai dua faktor etiologic 

terbanyak penyebab terjadinya perdarahan postpartum pada ibu yang mengalami 

anemia pada kehamilan. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara anemia 

selama kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum. Pada ibu hamil yang 

menderita anemia trimester ketiga dengan kadar Hb < 11 g/dL diketahui lebih 

berisiko terjadi perdarahan postpartum. Hal ini berkaitan dengan anemia selama 

kehamilan dengan perdarahan postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri. 

Seperti yang dijelaskan pada studi Frass (2015) mengenai perdarahan postpartum 

terkait dengan kadar Hb saat persalinan, kadar Hb yang rendah (anemia) pada saat 

melahirkan memiliki hubungan dengan risiko perdarahan postpartum. Dalam hasil 

penelitiannya, sebanyak 29,1% wanita anemia mengalami perdarahan post partum 

yang penyebab utamanya adalah atonia uteri. Atonia uteri menunjukkan hubungan 

sebab akibat dengan anemia berat (Hb ≤ 7 g/dL) yang merupakan penyebab utama 

terjadinya perdarahan post partum. Atonia uteri sendiri sering dikaitkan oleh 

permasalahan kontraktilitas uterus pascapersalinan akibat rendahnya kadar Hb yang 

mengakibatkan kurangnya suplai darah yang diberikan sistemik intra persalinan, 

sehingga menghambat proses metabolisme energi yang akan membuat otot uterus 

tidak berkontraksi secara maksimal (Manuba, 2013;Siagian et al., 2017). Dalam 

studi yang dilakukan Frass (2015) juga menunjukkan bahwa tingkat kejadian dari 

histerektomi darurat atas indikasi atonia uteri dilakukan pada 39,6% wanita yang 

melahirkan dengan anemia berat selama kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pasien dengan kadar Hb 7 atau kurang, dimungkinkan mengalami perdarahan post 

partum, sebab atonia uteri sangat meningkat pada pasien dengan kadar Hb 7,1-10. 

Pada penelitian ini, adanya hubungan antara ibu yang menderita anemia selama 

kehamilan terhadap kejadian perdarahan post partum juga menunjukkan adanya 

korelasi antara kadar Hb dengan kehilangan darah yang berbanding terbalik secara 

signifikan, dimana semakin parah anemia atau semakin rendah kadar Hb, maka 

kemungkinan kehilangan darah yang lebih banyak juga semakin besar. Hal ini 

disebutkan oleh Frass (2015), bahwa ibu yang menderita anemia selama kehamilan 

memiliki toleransi yang buruk terhadap perdarahan ringan, sehingga diperlukan 

peningkatan kesadaran penduduk untuk memanfaatkan layanan perawatan bersalin 

yang tersedia bersama dengan promosi suplementasi zat besi dan folat untuk semua 

ibu hamil. 
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Selain itu, faktor lainnya yang mencetuskan perdarahan postpartum yakni cara 

persalinan. Dalam penelitian Ariyanti et al., (2022) didapatkan hasil yang 

menunjukkan bahwa kejadian perdarahan pasca persalinan meningkat sebesar 8,6x 

pada pasien yang menjalani persalinan pervaginam dibandingkan dengan SC. Hal 

ini disebabkan oleh peningkatan tegangan dan tidak stabilnya irama mengejan pada 

ibu hamil selama proses persalinan. Selain itu, ditinjau dari sisi fetal, terdapat 

beberapa risiko yang meningkatkan kejadian perdarahan pascapersalinan yakni 

gemelli atau bayi lahir dengan berat badan > 3,5 kg, disertai dengan pintu panggul 

yang sempit dari ibu hamil dapat menambah tingkat kesulitan proses persalinan dan 

meningkatkan tingkat morbiditas sebanyak 8,6x lebih tinggi apabila persalinan 

pervaginam dilanjutkan.(Anggraeni et al., 2019) 

Terdapat beberapa faktor penyebab lainnya yang dapat memberikan 

peningkatan kejadian morbiditas dan mortalitas kejadian perdarahan pasca 

persalinan pada ibu hamil dengan anemia. Menurut penelitian dari Windiyati, 

(2020) usia pada saat kehamilan > 35 tahun dapat memberikan peningkatan risiko 

sebesar 3,23x dibandingkan dengan pasien dengan kehamilan pada rentang usia 20-

34 tahun. Selain itu, tingkat pendidikan berperan memberikan peningkatan risiko 

perdarahan pasca persalinan sebesar 1,79x pada pasien dengan tingkat pendidikan 

SD-SMP dibandingkan dengan pasien dengan tingkat pendidikan SMA-Sarjana. 

Jenis pertolongan yang diberikan juga memberikan peningkatan risiko yang 

singifikan, pada kelompok ibu yang diberikan pertolongan oleh tenaga non-medis 

memiliki risiko 3,249x lebih untuk mengalami perdarahan post-partum. Beberapa 

faktor risiko ini memberikan gambaran yang jelas bahwa persalinan merupakan 

proses yang harus ditangani dengan baik guna memberikan luaran yang terbaik bagi 

fetal dan maternal.(Downes et al., 2017)
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait hubungan anemia dengan 

kejadian perdarahan postpartum primer di RSUD Batara Siang Tahun 2021, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kejadian perdarahan postpartum dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 

75 sampel dengan penyebab perdarahan tertinggi adalah retensio plasenta 

dan atonia uteri 

2. Kejadian anemia pada kehamilan trimester pertama (85,3%), trimester 

kedua (76%), dan trimester ketiga (90,7%) menandakan tingginya 

kejadian perdarahan postpartum yang berkorelasi dengan anemia pada 

kehamilan 

3. Hubungan antara anemia dalam kehamilan dan kejadian perdarahan 

postpartum di RSUD Batara Siang, dengan perhitungan OR yang 

menunjukkan rasio tinggi untuk mengalami perdarahan pada ibu yang 

mengalami anemia pada kehamilan. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyrakat lebih paham dan 

waspada terkait kesehatan ibu hamil, khususnya terkait konsumsi gizi 

seimbang dan memperhatikan mikronutrien lainnya yang meningkat 

akibat perubahan fisiologis selama kehamilan. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam 

menambahkan data berbasis evidens terkait kejadian anemia pada ibu 

hamil, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan promosi kesehatan 

ke masyarakat kelak. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penjelajahan dengan 

variabel terikat lainnya untuk dapat membahas fenomena anemia pada 

kehamilan dan hubungannya dengan kejadian perdarahan post-partum 

lebih komprehensif dan menyeluruh.
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