
 
 

 
 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI 

PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KASSI KASSI DAN PUSKESMAS 

DAHLIA KOTA MAKASSAR TAHUN 2019-2020 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter 

 Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar 

Oleh: 

ANDI NURFADILAH SYAM 

NIM: 70600117004 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR 

2021



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Andi Nurfadilah Syam 

NIM : 70600117004 

Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 10 Agustus 1998 

Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter 

Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat : BTN Minasa Upa Blok E 9/12 

Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota 

Makassar Tahun 2019-2020 

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, 22 Februari 2021 

Penyusun  

 

Andi Nurfadilah Syam   

NIM:70600117004 



 

iv 

 

 



 

iv 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu 

Hamil”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW, Nabi sebagai Rahmatan Lil’alam beserta para sahabat. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat bagi setiap mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.  

                Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan 

banyak terima kasih, rasa hormat dan penghargaan atas semua bantuan dan dukungan 

yang diperoleh kepada: 

1. Ayah, Ibu, dan Kakak, serta seluruh keluarga besar peneliti yang selama ini telah 

memberikan curahan kasih saying, dukungan, dan nasihat tak terhingga, serta 

telah mengorbankan meterinya selama peneliti menjalankan studi. 

2. dr. Andi Tihardimanto, Sp.JP., M.Kes selaku pembimbing I dan dr. Asrul Abdul 

Azis selaku pembimbing II, yang telah mengorbankan banyak waktu di sela-sela 

kesibukan demi memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi hingga peneliti 

dapat Menyusun usulan penelitian ini. 

3. dr. M. Yusuf Sidang Amin, Sp.An., M.Biomed selaku penguji kompetensi pada 

seminar proposal, dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku penguji kompetensi 



 

v 

 

pada seminar hasil penelitian, dan Dr. Muh. Sabir Maidin, M.Ag selaku penguji 

agama pada seminar proposal yang telah banyak memberikan banyak arahan 

kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar beserta jajarannya.  

5. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan. 

6. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku kepala Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

7. Seluruh staff dosen yang telah sabar dan bersedia dalam membagikan ilmu 

kepada peneliti sampai saat ini. 

8. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal 

administrasi serta bantuan lainnya kepada peneliti selama menjalankan 

pendidikan. 

9. Sahabat-sahabat peneliti yang juga telah banyak mengorbankan tenaga, pikiran, 

dan waktu dalam membantu proses penyusunan proposal penelitian ini. 

10. Teman-teman EU2TACHIUS, sebagai teman seperjuangan yang telah 

memberikan dukungan kepada peneliti dalam keadaan apapun. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa proposal penlitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Oleh karena itu. Peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang 

membangun agar proposal ini kelak bisa bermanfaat bagi semua pihak. 

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 



 

vi 

                      Makassar, 1 Februari 2021 

                                                  Peneliti, 

    

 

                              Andi Nurfadilah Syam 

                                                                              



 

vii 

 

 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ................................................................................................... iv 

DAFTAR ISI .................................................................................................................vii 

DAFTAR BAGAN......................................................................................................... x 

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... xi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xii 

ABSTRAK ..................................................................................................................... xiii 

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

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

B. Rumusan Masalah .................................................................................................... 4 

C. Hipotesis ................................................................................................................. 4 

D. Definisi Operasional ................................................................................................ 4 

1. Definisi Operasional ........................................................................................ 4 

2. Ruang Lingkup Penelitian................................................................................ 6 

E. Tujuan Penelitian .................................................................................................... 9 

F. Kajian Pustaka ......................................................................................................... 7 

G. Kegunaan Penelitian ................................................................................................ 10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................... 12 

A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi........................................................................ 12 

B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan ....................................................................... 19



 

viii 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Dalam Kehamilan ......................................... 25 

D. Integrasi Keislaman.................................................................................................. 43 

E. Kerangka Teori ........................................................................................................ 49 

F. Kerangka Konsep ..................................................................................................... 50 

G. Kerangka Kerja ........................................................................................................ 51 

BAB III METODE PENELITIAN.................................................................................. 49 

A. Desain Penelitian ..................................................................................................... 49 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................................... 49 

C. Variabel Penelitian ................................................................................................... 49 

D. Populasi dan Sampel ................................................................................................ 50 

E. Cara Pengumpulan Data........................................................................................... 52 

F. Instrumen Penelitian ................................................................................................ 52 

G. Pengolahan Data dan Analisis Data ......................................................................... 52 

H. Penyajian Data ......................................................................................................... 54 

I. Etika Penelitian ........................................................................................................ 54 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................ 55 

A. Hasil ......................................................................................................................... 55 

B. Pembahasan .............................................................................................................. 62 

C. Keterbatasan Penelitian ............................................................................................ 73 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 74 



 

ix 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 76



 

x 

DAFTAR BAGAN 

 

Gambar 1. Kerangka Teori .............................................................................................. 49 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep .......................................................................................... 50 

 

Gambar 3. Kerangka Kerja ............................................................................................. 51



 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi ...................................................................................... 13 

Tabel 2.2 Penyebab Hipertensi Sekunder ....................................................................... 14 

Tabel 2.3 Intervensi Nonfarmakologis dalam Tatalaksana Hipertensi ........................... 16 

Tabel 2.4 Obat Antihipertensi Yang Direkomendasikan dalam JNC VII ....................... 18 

Tabel 2.5 Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan ........................................................ 26 

Tabel 2.6 Gejala Pada Pasien PE Ringan dan Berat ....................................................... 39 

Tabel 2.7 Obat Antihipertensi Untuk Hipertensi dalam Kehamilan ............................... 41 

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok Umur ............ 56 

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok Paritas .......... 56 

Tabel 4.3 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok Riwayat 

Abortus ........................................................................................................... 57 

Tabel 4.4 Distribusi Sampel Kasus dan Kontrol Berdasarkan Kelompok LILA ............ 57 

Tabel 4.5 Hubungan Umur dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil ...................... 58 

Tabel 4.6 Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil .................... 59 

Tabel 4.7 Hubungan Riwayat abortus dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil ..... 60 

Tabel 4.8 Hubungan LILA dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil ...................... 61 

 

 

 

 



 

xii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil SPSS .................................................................................................. 82 

Lampiran 2. Dokumentasi Pengambilan Data ................................................................ 87 

Lampiran 3. Sampel Kasus dan Kontrol ......................................................................... 89 

Lampiran 4. Permohonan Izin Pengambilan Data Awal ................................................. 95 

Lampiran 5. Izin Penelitian ............................................................................................. 97 

Lampiran 6. Rekomendasi Izin Penelitian ...................................................................... 98 

Lampiran 7. Permohonan Izin Penelitian ...................................................................... 100 

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Meneliti ........................................................... 102 

Lampiran 9. Riwayat Hidup .......................................................................................... 103 

 



 

xiii 

 

ABSTRAK 

Nama : Andi Nurfadilah Syam 

NIM   : 70600117004 

Judul  : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-

2020 

Sekitar 810 wanita meninggal dikarenakan komplikasi kehamilan atau persalinan di 

setiap harinya. Hipertensi merupakan masalah medis yang biasanya muncul selama 

kehamilan dan akan menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan. Tujuan: untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada ibu hamil di 

Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020. 

Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan desain 

penelitian case control study. Sebanyak 116 sampel, dengan 58 sampel berada dalam 

kelompok kasus, dan 58 lainnya berada dalam kelompok kontrol. Analisa data 

menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat dengan uji Chi-square. Hasil: uji 

hipotesis dengan metode Chi-square didapatkan nilai signifikansi (p) umur ibu 

sebesar 0.837, paritas 0.186, dan riwayat abortus 0.254. Hasil ini menunjukkan nilai 

signifikansi 𝛼 > 0.05, yang berarti tidak terdapat hubungan bermakna antara umur 

ibu, paritas dan riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

Sedangkan hasil nilai signifikansi (p) Lingkar Lengan Atas (LILA) 0.018. Hasil ini 

menunjukkan nilai signifikansi 𝛼 < 0.05, yang berarti terdapat hubungan yang 

bermakna antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Kesimpulan: 

Terdapat hubungan yang bermakna antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu 

hamil. Sedangkan umur ibu, paritas dan riwayat abortus tidak memiliki hubungan 

yang bermakna dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi 

dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020. 

Kata kunci : Hipertensi Ibu Hamil, Umur, Paritas, Riwayat abortus, LILA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih merupakan masalah 

kesehatan yang masih menduduki urutan ketiga tertinggi di kawasan Asia 

Selatan dan Asia Tenggara (Kemenkes RI, 2015). Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari 

sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang 

disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya dan bukan karena sebab lain 

(SDKI, 2012). Sekitar 810 wanita meninggal dikarenakan komplikasi 

kehamilan atau persalinan di setiap harinya (WHO, 2019).  

AKI di Indonesia tahun 2019 masih tetap tinggi yaitu 305/100.000 

kelahiran. Artinya ada 400.000 ibu meninggal setiap bulan, dan 15.000 

meninggal setiap harinya (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Target AKI 

Indonseia tahun 2015 adalah 102/100.000 kelahiran. Sedangkan AKI di 

negara-negara ASEAN seperti Brunei Darussalam terdapat 60/100.000 

kelahiran, Kamboja 170/100.00 kelahiran, Laos terdapat 357/100.000 

kelahiran, Malaysia terdapat 24/100.000 kelahiran, Myanmar 180/100.000 

kelahiran, Filipina terdapat 221/100.000 kelahiran, Singapore terdapat 
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7/100.000 kelahiran, Thailand terdapat 25/100.000 kelahiran, dan Vietnam 

terdapat 69/100.000 kelahiran (ASEANSecretariat, 2017). 

Sekitar 75% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan, 

infeksi, hipertensi dalam kehamilan, partus lama atau macet dan abortus..  

Dimana penyebab kematian ibu yang disebabkan oleh pendarahan sekitar 

32% dan 26% disebabkan oleh hipertensi yang disertai dengan kejang yang 

menyebabkan kematian bagi ibu (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Di 

Indonesia terdapat 4.226 kematian ibu pada tahun 2018-2019 terdapat 1.066 

yang meninggal akibat hipertensi dalam kehamilan (Kemenkes RI, 2020). 

Hipertensi merupakan salah satu masalah medis yang biasanya muncul 

selama kehamilan dan akan menimbulkan komplikasi pada 2-3% kehamilan 

(Prawirohardjo, 2016). Hipertensi dalam kehamila juga mempengaruhi 

sekitar 10% dari semua perempuan hamil di seluruh dunia. Hipertensi pada 

kehamilan dapat menyebabkan kekurangan cairan plasma yang disebabkan 

gangguan pembuluh darah, gangguan ginjal, gangguan hematologis, 

gangguan kardiovaskular, gangguan hati, gangguan pernafasan, sindrom 

HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count), pertumbuhan 

janin terhambat, preamturitas serta kematian janin dalam rahim (Imaroh, 

Nugraheni, 2018).  
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Terdapat banyak faktor risiko untuk terjadinya hipertensi dalam 

kehamilan seperti, primigravida, mola hidatidosa, kehamilan multiple, 

diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar, umur yang kurang dari 20 tahun 

atau lebih dari 30 tahun, riwayat keluarga yang pernah menderita hipertensi 

dalam kehamilan, riwayat hipertensi sebelumya, penyakit ginjal, serta 

obesitas (Prawirohardjo, 2016). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu jumlah ibu hamil yang mengalami hipertensi tahun 

2019 sebanyak 901 orang (Dinkes, 2019). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2016 menunjukkan pravelensi kejadian hipertensi di Kota 

Makassar yaitu sebesar 8% atau terdapat 8 kasus per 1000 penduduk 

(Sukfitrianty, Aswadi and Lagu, 2016). 

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari data kunjungan pemeriksaan 

kehamilan, jumlah ibu hamil yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kassi 

Kassi tahun 2019 sebanyak 22 orang dan pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan sebanyak 69 orang. Sedangkan di Puskesmas Dahlia jumlah ibu 

hamil yang mengalami hipertensi tahun 2019 sebanyak 7 orang dan tahun 

2020 mengalami peningkatan sebanyak 11 orang. Hipertensi dalam kehamilan 

merupakan masalah dalam kehamilan yang memerlukan perhatian khusus dan 

merupakan keadaan darurat jika tidak ditangani dengan segera. 
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Berdasarkan masalah yang ditemukan diatas, maka penelis tertarik 

untuk meneliti tentang “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Hipertensi Pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas 

Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang berhubungan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar 

Tahun 2019-2020? 

C. Hipotesis  

1) Terdapat hubungan antara umur ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu 

hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar 

Tahun 2019-2020. 

2) Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu 

hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar 

Tahun 2019-2020. 
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3) Terdapat hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada 

ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar 

Tahun 2019-2020. 

4) Terdapat hubungan antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil 

di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 

2019-2020. 

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Hipertensi  

a) Definisi : Hipertensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tekanan darah pemeriksaan terakhir ibu hamil mencapai ≥140/90 

mmHg atau lebih (Prawirohardjo, 2018). 

b) Kriteria Objektif  

Hipertensi        : Apabila tekanan darah pada pemeriksaan terakhir  

mencapai ≥140/90 mmHg atau lebih. 

Tidak Hipertensi : Apabila tekanan darah pada pemeriksaan terakhir 

kurang dari ≥140/90 mmHg. 

Umur  

a) Definisi : Umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu 

hidup ibu yang terhitung mulai sejak lahir sampai pada saat kehamilan 

(Chunningham, 2013). 
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b) Kriteria Objektif 

Berisiko            : Kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun 

Tidak Berisiko  : 20 tahun sampai dengan 35 tahun  

Paritas  

a) Definisi : Paritas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

anak yang pernah dilahirkan baik yang lahir hidup maupun lahir mati 

(Prawirohardjo, 2016).  

b) Kriteria Objektif  

Berisiko           : Paritas <2 dan >4 

Tidak Berisiko : Paritas 2 – 4 (Prawirohardjo, 2016). 

Riwayat Abortus 

a) Definisi: Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat 

hidup diluar rahim yaitu kurang dari 20 minggu usia kehamilan dengan 

berat janin kurang dari 500 gram (Prawirohardjo, 2016). 

b) Kriteria Objektif:  

Berisiko            : Apabila responden pernah mengalami 

Tidak berisiko  : Apabila responden tidak pernah mengalami 

LILA 

a) Definisi : Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan gambaran tentang 

keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Pengukuran 
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LILA dilakukan pada pertengahan antara pangkal lengan atas dan 

ujung siku dalam ukuran cm (centi meter)(Wahyuni, 2019). 

b) Kriteria Objektif :  

Berisiko            : -Obesitas: >28,5 cm 

Tidak berisiko   : -Normal: 23,5-28,5 cm 

  -Underweight: <23,5 cm (Almatsier, 2011).  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini membahas mengenai Faktor Yang Berhubungan 

Dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil di Puskesmas Kassi Kassi 

dan Puskesmas Dahlia. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder berdasarkan buku registrasi kunjungan 

pemeriksaan kehamilan.  

E. Kajian Pustaka 

Sebagai bahan bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa 

penelitian yang relavan : 

1. Rohmani, Taufiqy, dan Puspitasari (2013) dalam penelitian yang berjudul 

Faktor Resiko Kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan di RSUD 

Tulungrejo. Penelitian ini terdiri dari 531 sampel. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu jumlah sampel 

sama dengan jumlah populasi yang ada. Desain penelitian ini 

menggunakan studi observasional dengan metode cross sectional. Pada 

penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara usia 
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maternal, dan indeks massa tubuh dan tidak terdapat hubungan antara 

graviditas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

2. Rahayu, Yunarsih (2020) dalam penelitian yang berjudul Faktor 

Pendukung Terjadinya Pre Eklampsia di RSUD Kabupaten Kediri. Desain 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan rancangan 

case control study. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan cara Purposive Sampling dan didapatkan jumlah sampel 

sebesar 25 responden sedangkan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Chi-Square. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu, riwayat abortus, 

obesitas dan tidak terdapat hubungan antara status gravida terhadap 

kejadian preeklampsia pada ibu hamil. 

3. Radjamuda, Montalau (2014) dalam penelitian yang berjudul Faktor-

Faktor Risiko Yang Berubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu 

Hamil Di Poli Klinik Obs-Gin Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. 

Ratumbuysang Kota Manado. Desain penelitian yang digunakan adalah 

analitik korelasi dengan pendekatan retrospektif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan hipertensi kehamilan yang 

berjumlah 207 ibu hamil. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

antara umur dan paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 
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4. Sinambela, Sari (2018) dalam penelitian yang berjudul Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Hipertensi Pada Kehamilan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli 

Serdang Dari Bulan Januari Sampai Desember Tahun 2018. Desain 

peneliitian ini ialah observasional anallitik dengan rancangan penelitian 

case control. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang 

mengalami hipertensi pada tahun 2018. Jumlah kasus ibu yang mengalami 

hipertensi sebanyak 36 ibu hamil sedangkan jumlah kontrol ibu yang tidak 

mengalami hipertensi sebanyak 36 ibu. Pada penelitian ini didapatkan 

hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara umur, paritas, dan 

obesitas terhadap hipertensi pada kehamilan.  

5. Anas (2013) dalam penelitian yang berjudul Hubungan Lingkar Lengan 

Atas (LILA) Pada Ibu Hamil Dengan Angka Kejadian Preeklampsia di RS. 

PKU Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian ini yaitu studi 

observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Dari analisis 

statistik diperoleh nilai Ratio Prevalensi (RP) = 0,85 artinya bahwa kadar 

lemak yang dapat diukur dengan LILA bukan merupakan faktor risiko 

utama dalam kejadiaan preeklampsia. Dari Uji Chi-Square diperoleh nilai 

p sebesar 0,000. Pada hasil penelitian ini didapatkan terdapat hubungan 

antara lingkar lengan atas (LILA) pada ibu hamil dengan angka kejadian 

preeklampsia di RS. PKU Muhammadiyah Surakarta. 
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E.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi 

Kassi dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020. 

2. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui hubungan antara umur ibu dan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia 

Kota Makassar Tahun 2019-2020.. 

2) Untuk mengetahui hubungan antara paritas dan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia 

Kota Makassar Tahun 2019-2020.. 

3) Untuk mengetahui hubungan antara riwayat abortus dan kejadian 

hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas 

Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020. 

4) Untuk mengetahui hubungan antara LILA dan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia 

Kota Makassar Tahun 2019-2020. 

5) Untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang paling berpengaruh 

dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi 

dan Puskesmas Dahlia Kota Makassar Tahun 2019-2020. 
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F. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan 

menerapkan ilmu yang telah didapat di bidang kesehatan terutama 

mengenai faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dalam 

kehamilan. 

b. Bagi Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan salah satu bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak, serta dapat 

memberikan informasi ilmiah tentang faktor risiko yang menyebabkan 

terjadinya hipertensi dalam kehamilan. 

c. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi bagi masyarakat khusunya untuk para ibu 

hamil agar dapat mengetahui dan memahami faktor risiko yang dapat 

menyebabkan terjadinya hipertensi dalam kehamilan.  

d. Instansi 

Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian tentang kasus ibu 

dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi 

1. Definisi  

Menurut American Society of Hypertension (ASH) hipertensi adalah 

kumpulan beberapa gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari 

kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan, Menurut WHO 

hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik  ≥160 mmHg dan tekanan 

diastolik ≥95 mmHg, Sedangkan menurut JNC VII hipertensi merupakan 

peningkatan tekanan darah diatas 140/90 mmHg (Nuraini, 2015). 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu 

lama dapat menimbulkan gagal ginjal, penyakit jantung koroner serta stroke, 

jika tidak dideteksi secara dini dan tidak mendapat pengobatan yang 

memadai (Kemenkes RI, 2014). 

Menurut Joint National Comitten on Detection Evolution and 

Treatment of High Blood Pressure VIII dalam (Kayce Bell, June Twiggs and 

Bernie R. Olin, 2015) mengklasifikasikan tekanan darah pada orang dewasa 

usia >18 tahun sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

13 
 

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015) 

 

2. Etiologi  

Berdasarkan penyebabnya hipertensi terbagi menjadi hipertensi primer 

(esensial) dan hipertensi sekunder.  

1. Hipertensi Primer 

Lebih dari 90% pasien yang memiliki tekanan darah tinggi 

mengalami hipertensi primer. Hipertensi primer tidak bisa disembuhkan, 

tetapi bisa dikontrol dengan terapi yang tepat. Dalam hal ini, faktor 

genetik mungkin berperan penting untuk pengembangan hipertensi 

primer dan bentuk tekanan darah yang tinggi cenderung berkembang 

secara bertahap selama bertahun-tahun (Kayce Bell, June Twiggs and 

Bernie R. Olin, 2015). 

2. Hipertensi Sekunder  

Kurang dari 10% pasien yang memiliki tekanan darah tinggi 

mengalami hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi sekunder seperti 

penyakit komorbid atau obat-obatan. Penyakit ginjal kronis atau 

Kategori Tekanan Darah 

Sistolik (mmHg) 

Tekanan Darah 

Diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Pre-Hipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi derajat I 140-159 90-99 

Hipertensi derajat II 160 >100 
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penyakit renovaskular adalah penyebab sekunder yang paling sering 

(Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015). 

                 Tabel 2.2 Penyebab Hipertensi Sekunder  

Penyakit Obat-obatan dan lainnya 

Penyakit ginjal kronik Nonsteroidal anti-inflamatory 

drugs (NSAIDs): ibu profen, 

naproxen 

Tumor kelenjar adrenal Pil KB 

Obstructive sleep apnea Dekongestan: Pseudoephedrine, 

phenylephrine 

Penyakit paratiroid Kokain 

 

Feokromositoma 

Amfetamin: prednisolone, 

methylprednisolone, 

dexamethasone, hydrocortisone 

Penyakit tiroid Makanan: Sodium, etanol, licorice 

Aldosterinism primer Alkohol 

Penyakit renovaskuler  

Sumber: (Kayce Bell, June Twiggs and Bernie R. Olin, 2015) 

 

3. Manifestasi Klinis 

Hipertensi sering disebut sebagai pembunuh gelap (silent killer), 

karena penyakit tersebut dapat mematikan, tanpa disertai dengan 

gejala.Adapun gejala hipertensi yang muncul dianggap sebagai gangguan 

biasa yaitu, penderita berprasangka dalam keadaan sehat yang membuat 

penderita terlambat untuk ditangani karena tidak mengetahui dirinya 

mengidap hipertensi (Artiyaningrum, 2016). 
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Pada kasus hipertensi berat, gejala yang dialami penderita antara 

lain: sakit kepala, palpitasi, kelelahan, mual, muntah, cemas, keringat 

berlebihan, tremor otot, nyeri dada, epitaksis, pandangan kabur atau 

ganda, tinitus (telinga berdenging), dan kesulitan tidur (Yusiana and 

Rejeki, 2015). 

4. Penatalaksanaan 

a. Non Farmakologis  

Intervensi non-farmakologis merupakan salah satu cara efektif 

untuk menurunkan tekanan darah. Salah satu diet yang ditujukan 

untuk penderita hipertensi adalah DASH (Dietary Approaches to 

Stop Hypertension) yaitu, diet rendah garam, suplemen kalium, 

peningkatan aktivitas fisik, dan penguran konsumsi alkohol (Whelton 

et al., 2018).  
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Tabel 2.3 Intervensi nonfarmakologis dalam tatalaksana hipertensi 

 Intervensi 

Non-

Farmakologis 

 

Dosis 

Perkiraan Penurunan TD 

Sistolik 

Hipertensi Normotensi 

Penurunan 

berat badan 

Berat/lemak 

tubuh 

Tujuan utama adalah berat 

badan ideal, minimal 

penurunan 1 kg pada 

individu overweight. 

Diharapkan penurunan 1 

mmHg / 1 kg penurunan 

berat badan 

 

±5 mmHg 

 

± 2/3 mmHg 

Diet sehat DASH Diet kaya buah, sayur, 

gandum, rendah lemak 

(rendah lemak jenuh dan 

total). 

± 11 mmHg ± 3 mmHg 

Diet rendah 

garam 

Diet natrium Target optimal < 1500 

mg/hari, minimal < 1000 

mg/hari 

± 5/6 

mmHg 

± 2/3 mmHg 

Diet tinggi 

kalium 

Diet kalium Target 3500 – 5000 

mg/hari, dianjurkan untuk 

mengonsumsi makanan 

kaya kalium. 

± 4/5 

mmHg 

± 2 mmHg 

Aktivitas 

fisik 

Aerobik 90 – 150 menit/minggu, 

65-75% heart rate reserve. 

± 5/8 

mmHg 

± 2/4 mmHg 

Dynamic 

resistance 

90 – 150 menit/minggu, 

50-80% minimal 1 repetisi, 

6 gerakan, 3 set / gerakan, 

10 repetisi / set. 

± 4 mmHg ± 2 mmHg 

Isometric 

resistance 

4 x 2 menit, 1 menit 

istirahat antar gerakan, 30-

40% kontraksi volunter 

maksimal, 3 sesi / minggu 

selama 8 – 10 minggu. 

± 5 mmHg ± 4 mmHg 

Pembatasan 

konsumsi 

alkohol 

Konsumsi 

alkohol 

Ditujukan untuk pecandu 

alkohol, Laki-laki: ≤ 2 

gelas/hari Perempuan: ≤ 1 

gelas/hari. 

 

± 4 mmHg 

 

± 3 mmHg 

     Sumber:  (Whelton et al., 2018) 
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b. Farmakologi 

Terapi hipertensi direkomendasikan sebagai pencegahan 

sekunder penyakit kardiovaskuler rekuren pada pasien dengan 

penyakit kardiovaskuler dengan tekanan darah sistolik 130 mmHg atau 

diastolik 80 mmHg (Whelton et al., 2018). 
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Tabel 2.4 Obat antihipertensi yang direkomendasikan dalam JNC VIII 

 

Antihypertensive 

Medication 

 

Initial Daily Dose, 

mg 

Target Dose 

In RCTs 

Reviewed, mg 

 

No. of Doses 

per Day 

ACE Inhibitors 

Captopril 50 150-200 2 

Enalapril 5 20 1-2 

 Lisinopril 10 40  

Angiotensin receptor 

Blockers 

Eprosartan 400 600-800 1-2 

Candesartan 4 12-32 1 

Losartan 50 100 1-2 

Valsartan 40-80 160-132 1 

Irbesartan 75 300 1 

β-Blockers 

Atenolol 25-50 100 1 

Metoprolol 50 100-200 1-2 

Calsium channel blockers 

Amlodipine 25 10 1 

Diltiazem 120-180 360 1 

Nifedipine 10 20 1-2 

Thiazide-type diuretics 

Bendroflumethiazide 5 10 1 

Chlorthalidone 12.5 12.5-25 1 

Hydrochlorothiazide 12.5-25 25-100 1-2 

Indapamide 1.25 1.25-2.5 1 

                   Sumber: (James et al., 2014) 
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B. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan 

1. Pengertian Kehamilan 

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan 

merupakan proses fertilisasi (penyatuan) dari spermatozoa dan ovum dan 

dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat 

fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender 

internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester 

kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 13-27 minggu, dan 

trimester ketiga berlangsung 28-40 minggu (Prawirohardjo, 2016). 

2. Proses Kehamilan 

Dalam (Manuaba, 2013) Proses kehamilan merupakan proses yang 

berkesinambungan dan terdiri dari:  

a. Ovulasi  

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh 

sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang berlangsung 

20 sampai 35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti 

proses pematangan dan terjadi ovulasi. Dengan pengaruh hormone LH 

(luteinizing hormone) yang semakin besar dan fluktuasi yang 

mendadak, dan terjadi proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. 
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b. Spermatozoa 

Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan hanya 

beberapa ratus yang dapat mencapai tuba fallopi. Spermatozoa yang 

masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama tiga hari.  

c. Konsepsi 

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi 

atau fertilisasi dan akan membentuk zigot yang tejdi di tuba uterina 

pars ampullaris. Pada proses ovulasi ovum dilepaskan dan akan 

dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. Kedua inti ovum dan 

inti spermatozoa bertemu dengan membentuk zigot. 

d. Proses Nidasi atau Implantasi 

Zigot terbentuk dalam beberapa jam dan telah mampu membelah 

dirinya menjadi dua dan seterusnya. Nidasi atau implantasi terjadi pada 

hari ke-6 sampai 7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke 

dalam endometrium, akan muncul flek atau bercak darah dalam jumlah 

sedikit. 

e. Pembentukan Plasenta 

Sel trofoblas menghancurkan endometrium sampai terjadi 

pembentukan plasenta yang berasal dari primer vili korialis. Ruangan 

amnion dengan cepat mendekati korion sehingga jaringan yang 

terdapat diantara amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi 

tali pusat.  
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3. Tanda dan Gejala Kehamilan 

Tanda dan gejala kehamilan menurut (Manuaba, 2013) dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu; 

1) Tanda Dugaan Kehamilan  

a. Amenorhoe (tidak haid) 

Pada wanita hamil umumnya memberikan gejala tidak haid, 

sehingga dapat diketahui tanggal haid hari pertama dan haid 

terakhir (HPHT) yang digunakan sebagai penanda untuk 

menentukan taksiran persalinan.  

b. Mual dan muntah 

Gejala ini sering terjadi pada trimester pertama hingga bulan 

terakhir yang biasanya terjadi pada pagi hari (morning sickness. 

c. Mengidam (ingin makanan khusus) 

Menginginkan makanan khusus juga merupakan gejala pada 

wanita hamil yang sering terjadi pada trimester pertama kehamilan 

dan akan menghilang di usia kehamilan yang sudah mencapai 

trimester tiga.  

d. Anoreksia (tidak nafsu makan) 

Gejala ini hanya berlangsung pada trimester pertama kehamilan 

dan akan menghilang di usia kehamilan yang memasuki trimester 

tiga.  
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e. Mamae menjadi tegang dan membesar 

Keadaan seperti ini dapat disebabkan karena adanya pengaruh 

hormon esterogen dan progesteron yang merangsang duktus dan 

alveoli payudara.  

f. Sering buang air kecil  

Gejala seperti ini dapat disebabkan karena kandung kemih tertekan 

oleh uterus yang sudah mulai membesar. Gejala ini akan hilang 

pada trimester dua dan gejala ini bisa kembali terjadi di akhir 

trimester tiga kehamilan dikarenakan kandung kemih tertekan oleh 

kepala janin. 

g. Konstipasi atau obstipasi 

Gejala ini bisa terjadi karena tonus otot usus menurun yang 

disebabkan oleh adanya hormon steroid yang dapat menyebabkan 

kesulitan buang air besar. 

h. Pigmentasi (perubahan warna kulit) 

Pada areola mamae, genital, chloasma, serta linea alba akan 

berwarna lebih tegas, melebar, dan bertambah gelap pada perut 

bagian bawah.  
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i. Epulis 

Gejala yang muncul yaitu gusi berdarah dan sering terjadi di 

trimester awal kehamilan.  

j. Varises (pemekaran vena-vena) 

Adanya pengaruh hormon esterogen dan progesteron yang 

menyebabkan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya 

terjadi di sekitar genitalia eksterna, kaki, betis serta payudara.  

2) Tanda Kemungkinan Kehamilan  

a. Perut membesar  

Perut yang membesar dapat dijadikan sebagai tanda kemungkinan 

kehamilan apabila usia kehamila sudah memasuki lebih dari 14 

minggu. 

b. Uterus membesar 

Uterus membesar dapat terjadi karena perubahan dalam bentuk, 

besar, dan konsistensi dari rahim.  

c. Tanda Hegar 

Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak 

terutama daerah isthmus. Pada minggu pertama, isthmus uteri 

mengalami hipertrofi seperti korpus uteri. Hipertrofi isthmus pada 

trimester pertama mengakibatkan isthmus menjadi panjang dan 

lebih lunak.  
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d. Tanda Chadwick 

Perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, 

vagina, dan serviks. Perubahan warna ini disebabkan oleh 

pengaruh hormon esterogen.  

e. Tanda Piscaseck 

Uterus mengalami pembesaran, dimana pembesaran tersebut 

memiliki permukaan yang tidak rata tetapi di daerah telur bernidasi 

lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke 

salah satu bagian.  

f. Tanda Braxton Hicks 

Tanda braxton hicks merupakan tanda khas uterus dalam 

kehamilan yang dapat terjadi pada keadaan uterus yang membesar 

tetapi tidak ada kehamilan (mioma uteri). 

g. Teraba Ballotement 

Ballotement merupakan fenomena bandul atau pantulan balik yang 

menandakan adanya janin di dalam uterus.  

3) Tanda pasti kehamilan 

a. Gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa, atau diraba juga bagian-

bagian janin. 

b. Denyut jantung janin yang bisa didengar dengan stetoskop 

monoral leanec, dicatat dan didengar dengan alat doppler dicatat 

dengan fotoelektro kardiograf dan dilihat pada ultrasonografi. 
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c. Terlihat tulang-tulang janin dalam pemeriksaan fotorontgen.  

4. Gejala dan Tanda Bahaya Selama Kehamilan 

Gejala dan tanda bahaya kehamilan menurut Prawirohardjo (2016) 

sebagai berikut: 

a. Perdarahan 

Perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan <20 minggu biasanya 

disebabkan oleh abortus dan perdarahan pada kehamilan >20 minggu 

disebabkan oleh plasenta previa.  

a. Preeklampsia  

Usia kehamilan >20 minggu yang disertai dengan peningkatan 

tekanan darah di atas normal disebut dengan preeklampsia.  

b. Nyeri hebat di daerah abdominopelvikum  

Nyeri ini terjadi di daerah abdominopelvikum yang biasanya 

muncul di trimester dua atau tiga. 

C. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi Ibu Hamil 

1. Definisi Hipertensi Kehamilan 

Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dapat didefinisikan sebagai 

tekanan darah ≥140/90 mmHg dalam dua kali pengukuran atau lebih 

(Cunningham et al., 2014). Hipertensi dalam kehamilan merupakan 5-15% 

penyulit kehamilan dan merupakan salah satu dari tiga penyebab tertinggi 

mortalitas dan morbiditas ibu bersalin (Prawirohardjo, 2016). 
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2. Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan  

Hipertensi pada kehamilan dapat digolongkan menjadi: 

preeklampsia/eklampsia, hipertensi kronis pada kehamilan, hipertensi kronis 

disertai preklampsia, dan hipertensi gestational (Malha et al, 2016). 

Tabel 2.5 Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan 
 

Klasifikasi 

Usia 

Kehamilan 

(minggu) 

Tekanan 

darah 

(mmHg) 

 

Proteinuria 

 

Kejang 

Hipertensi 

Gestasional 

 

>20 >140/90 Tidak ada Tidak ada 

Preeklampsia 

Sedang 

>20 >140/90 <5 g/24 h Tidak ada 

 

Preeklampsia 

Berat 

>20 >160/110 <5 g/24 h Tidak ada 

Eklampsia >20 >160/110 <5 g/24 h Ada 

 

Hipertensi 

Kronik 

 

Sudah ada 

sejak <20  

 

>140/90 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

Superimposed 

Preeclampsia 

    

<20 

 

>140/90 

 

Ada 

 

Tidak ada 

Sumber: (Ankichetty et al., 2013) 

 

3. Faktor Risiko  

Menurut (Prawirohardjo, 2016) beberapa faktor risiko dari hipertensi 

pada kehamilan: 

1) Faktor Maternal 

a. Umur 

Umur ibu pada waktu hamil merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kelangsungan kehamilan dan juga merupakan salah 
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faktor risiko terjadinya hipertensi. Umur ibu yang terlalu muda (≤20 

tahun) memiliki risiko yang besar untuk terjadinya hipertensi. Hal 

ini disebabkan karena ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda 

dari segi biologis perkembangan alat-alat reproduksinya belum 

optimal sedangkan pada usia tua (≥35 tahun) akan menambah 

terjadinya komplikasi kehamilan. Dengan bertambahnya umur Ibu, 

mengakibatkan absorbsi tubuh cenderung memburuk dan alat 

reproduksinya sudah mulai degenerasi sehingga memungkinkan 

terjadinya komplikasi (Sukfitrianty, Aswadi and Lagu, 2016). 

b. Paritas 

Primigravida lebih berisiko untuk mengalami hipertensi dari pada 

multigravida karena preeklampsia timbul pada wanita yang pertama 

kali terpapar vilus korion. Hal ini terjadi karena pada wanita 

tersebut mekanisme imunologik pembentukan blocking antibody 

yang dilakukan oleh HLA-G (human leukocyte antigen G) terhadap 

antigen plasenta belum terbentuk secara sempurna, sehingga proses 

implantasi trofoblas ke jaringan desidual ibu menjadi terganggu. 

Primigravida juga rentan mengalami stress dalam menghadapi 

persalinan yang akan menstimulasi tubuh untuk mengeluarkan 

kortisol. Efek kortisol adalah meningkatkan respon simpatis, 

sehingga curah jantung dan tekanan darah juga akan meningkat 

(Denantika, Serudji and Revilla, 2015). Sedangkan 
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grandemultigravida Pada usia> 35 tahun terjadi proses degeneratif 

yang mengakibatkan perubahan sruktural dan fungsional yang 

terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab 

terhadap perubahan tekanan darah, sehingga lebih rentan 

mengalami preeklampsia (Sutrimah, 2015). 

c. Obesitas 

Obesitas merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, biasanya 

disertai kelebihan lemak dan protein hewani, kelebihan gula dan 

garam yang kelak bisa merupakan faktor risiko terjadinya berbagai 

jenis penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, hipertensi, 

penyakit jantung koroner, reumatik dan berbagai jenis keganasan 

(kanker) dan gangguan kesehatan lain. Hubungan antara berat 

badan ibu dengan risiko preeklampsia bersifat progresif, meningkat 

dari 4,3% untuk wanita dengan indeks masa tubuh kurang dari 19,8 

kg/m2 terjadi peningkatan 13 menjadi 13,3 % untuk mereka yang 

indeksnya ≥35 kg/m2 (Cunningham, 2014). 

d. Riwayat Hipertensi  

Riwayat hipertensi kronis yang dialami selama kehamilan dapat 

meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam keamilan, dimana 

komplikasi tersebut dapat mengakibatkan preeklampsia dan 

hipertensi kronis dalam kehamilan (Prawirohardjo, 2016). 
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e. Riwayat keluarga yang menderita hipertensi 

Risiko menderita hipertensi sangat tinggi apabila dalam 

keluarga memiliki riwayat atau keturunan hipertensi. Riwayat 

keluarga merupakan masalah yang memicu terjadinya hipertensi. 

Jika seorang dari orangtua memiliki riwayat hipertensi maka 

sepanjang hidup memiliki kemungkinan 25% terkena hipertensi 

(Makmur and Fitriahadi, 2020). 

f. Riwayat Abortus 

Riwayat abortus berpengaruh terhadap kasus hipertensi pada 

ibu hamil. Hal ini berhubungan dengan adanya luka pada 

endometrium dan miometrium. Adanya luka pada uterus pada kasus 

abortus diperberat dengan tindakan kuretase yang dilakukan. Oleh 

sebab itu, riwayat abortus pada kehamilan sebelumnya dikaitkan 

dengan adanya hipertensi (Gustri dkk, 2016). 

g. Penyakit ginjal 

Risiko preeklampsia meningkat secara bermakna pada 

perempuan hamil yang dikaitkan dengan morbiditas maternal dan 

fetal. Gambaran sindroma preeklampsia mencakup memburuknya 

hipertensi dan proteinuria secara bermakna (dua kali lipat), diiringi 

dengan penurunan jumlah platelet atau peningkatan enzim hati. 

Biasanya sindroma ini muncul pada trimester ketiga, namun pada 
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perempuan dengan penyakit ginjal kronik, risiko lebih besar pada 

trimester kedua. Risiko buruk pada kehamilan berhubungan dengan 

derajat disfungsional ginjal (Makmur and Fitriahadi, 2020). 

2) Faktor Kehamilan  

Faktor kehamilan seperti mola hidatidosa, kehamilan multipel, 

diabetes melitus, hidrops fetalis, bayi besar berhubungan dengan 

hipertensi kehamilan (Prawirohardjo, 2016). Faktor kehamilan ganda 

terhadap preeklampsia frekuensi relatif kecil hal ini karena kejadian 

kehamilan ganda yang jarang terjadi. Mesikpun kasusnya jarang, namun 

berisiko terhadap preeklampsi berat (Komalasari and Rahayu, 2015). 

Kehamilan ganda atau kehamilan kembar adalah kehamilan dengan dua 

janin atau lebih. Kehamilan kembar adalah satu kehamilan dengan dua 

janin. Kehamilan kembar dapat memberikan resiko yang lebih tinggi 

terhadap bayi dan ibu. Pertumbuhan janin ganda lebih sering mengalami 

gangguan dibandingkan janin tunggal seperti kejadian preeklamsia 

akibat adanya beban penambahan sirkulasi darah kejanin (ZA, Renjani 

and Astuti, 2019). 

Berdasarkan penelitian (Nurfatimah et al., 2020) faktor risiko 

untuk terjadinya hipertensi pada ibu hamil adalah: umur ibu, pendidikan, 

paritas, riwayat penggunaan alat kontrasepsi, dan riwayat hipertensi 

keluarga. Sedangkan dalam penelitian (Imaroh, 2018) faktor risiko 

hipertensi kehamilan yaitu: umur ibu, pendidikan, pekerjaan, 
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penghasilan, gravida, riwayat hipertensi keluarga, riwayat abortus, dan 

indeks massa tubuh.  

4. Patofisiologi Hipertensi Kehamilan 

Penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui 

dengan jelas. Banyak teori telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi 

dalam kehamilan. Teori-teori yang sekarang banyak dianut adalah:  

a) Teori kelainan vaskularisasi plasenta 

Pada kehamilan normal, dengan sebab yang belum jelas, terjadi 

invasi trofoblas ke dalam lapisan otot arteri spiralis yang menimbulkan 

degenerasi lapisan otot tersebut, sehingga terjadi dilatasi arteri spiralis. 

Invasi trofoblas juga memasuki jaringan sekitar arteri spiralis, sehingga 

jaringan matriks menjadi gembur dan memudahkan lumen spiralis 

mengalami distensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri 

apiralis ini memberi dampak penurunan tekanan darah, penurunan 

resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada utero plasenta. 

Akibatnya, aliran darah ke janin cukup banyak dan perfusi jaringan juga 

meningkat, sehingga dapat menjamin pertumbuhan janin dengan baik. 

Proses ini dinamakan “remodeling arteri spiralis”.  

Pada hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel 

trofoblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matriks 

sekitarnya. Lapisan otot arteri spiralis menjadi tetap kaku dan keras 
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sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi 

dan vasodilatasi. Akibatnya, arteri spiralis mengalami vasokontriksi, dan 

terjadi kegagalan “remodeling arteri spiralis”, sehingga aliran darah 

uteroplasenta menurun, dan terjadilah hipoksia dan iskemia plasenta 

(Prawirohardjo, 2016). 

b) Teori intoleransi imunologik 

Pada perempuan hamil normal, respons imun tidak menolak 

adanya hasil konsepsi yang bersifat asing. Hal ini disebabkan adanya 

human leukocyte antigen protein G (HLA-G) menolak hasil konsepsi 

atau plasenta. Adanya HLA-G pada plasenta dapat melindungi 

trofoblas janin dari lisis oleh sel Natural Killer (NK) ibu. Selain itu, 

adanya HLA-G akan mempermudah invasi sel trofoblas ke dalam 

jaringan desidua ibu. Jadi, HLA-G merupakan prakondisi untuk 

terjadinya invasi trofoblas ke dalam jaringan desidua ibu, disamping 

untuk menghadapi sel Natural Killer. 

Ada plasenta hipertensi dalam kehamilan, terjadi penurunan 

ekspresi HLA-G. Berkurangnya HLA-G di desidua daerah plasenta, 

menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua. Invasi trofoblas sangat 

penting agar jaringan desidua menjadi lunak sehingga memudahkan 

terjadinya dilatasi arteri spiralis. HLA-G juga merangsang poduksi 

sitokin, sehingga memudahkan terjadinya reaksi inflamasi. 
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Kemungkinana terjadi Immune-Maladaption pada preeklampsia. Pada 

awal trimester kedua kehamilan perempuan yang mempunyai 

kecenderungan terjadinya preeklampsia, ternyata mempunyai proporsi 

Helper Sel yang lebih rendah di banding pada normotensif 

(Prawirohardjo, 2016). 

c) Teori Stimulus Inflamasi 

Teori Stimulus Inflamasi Pada kehamilan normal plasenta juga 

melepaskan debris trofoblas, sebagai sisa-sisa proses apotosis dan 

nekrotik trofoblas, akibat reaksi stress oksidatif. Bahan-bahan ini 

sebagai bahan asing yang kemudian merangsang timbulnya proses 

inflamasi. Pada kehamilan normal, jumlah debris trofoblas juga 

meningkat. Makin banyak sel trofoblas plasenta, misalnya pada 

plasenta besar pada hamil ganda, maka stress oksidatif akan sangat 

meningkat, sehingga jumlah sisa debris trofoblas juga makin 

meningkat. Keadaan ini menimbulkan beban reaksi inflamasi dalam 

darah ibu menjadi jauh lebih besar, dibanding reaksi inflamasi pada 

kehamilan normal. Respons inflamasi ini akan mengaktivasi sel 

endotel dan sel-sel makrofag/granulosit, yang lebih besar pula, 

sehingga terjadi reaksi sistemik inflamasi yang menimbulkan gejala-

gejala preeklampsia pada ibu (Prawirohardjo, 2016). 
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5. Manifestasi Klinis 

a. Preeklampsia 

Preeklampsia adalah sindrom klinis pada masa kehamilan yaitu 

setelah kehamilan 20 minggu yang ditandai dengan peningkatan 

tekanan darah (≥140/90 mmHg) dan proteinuria (0,3 gram/hari) 

(Myrtha, 2015). Preeklampsia juga dapat disertai gejala sakit kepala, 

perubahan visual, nyeri epigastrium, dan dyspnea (Karthikeyan, 2015). 

Tabel 2.6 Gejala Pada Pasien Preeklampsia Ringan dan Berat 
Gejala PE Ringan PE Berat 

Tekanan 

darah 
Sistolik ≥140 mmHg dan 

diastolik ≥90 mmHg, lebih 

dari 20 minggu usia 

kehamilan 

 

Sistolik ≥160 mmHg dan diastolik 

≥110 mmHg dalam pemeriksaan 

kualitatif 

Proteinuria ≥0,3 g/24 jam atau ≥1+ 

dipstick 

 

≥5g/24 jam atau ≥3+ dipstick 

Lainnya  - Oligouria 

- Gangguan penglihatan dan 

serebral 

- Edema paru dan sianosis 

- Nyeri epigastrium atau 

kuadran kanan atas 

- Gangguan fungsi hepar 

- Pertumbuhan janin 

terhambat 

                      Sumber: (Portelli and Baron, 2018) 

 

b. Eklampsia  

Eklampsia adalah terjadinya kejang pada wanita dengan pre-

eklampsia yang tidak dapat dikaitkan dengan penyebab lainnya 

(Karthikeyan, 2015). Eklampsia merupakan keadaan darurat yang 
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dapat mengancam jiwa, terjadi pada sebelum, saat, dan setelah 

persalinan (antepartum, intrapartum, postpartum). Eklampsia didahului 

dengan sakit kepala dan perubahan penglihatan, kemudian kejang 

selama 60-90 detik (Leeman, L., Dresang, L.T., and Fontaine, 2016). 

Menurut (Prawirohardjo, 2016) kejang pada eklampsia dibagi 

menjadi 4 tingkatan, yaitu:  

1. Tingkat awal berlangsung sekitar 30 detik. Pada tingkat ini mata 

penderita terbuka tanpa melihat, kelopak mata dan tangan bergetar 

dan kepala diputar kekanan atau kekiri.  

2. Tingkat kejangan tonik berlangsung 30 detik. Pada tingkat ini 

seluruh otot menjadi kaku, wajah kelihatan kaku, tangan 

menggenggam dan kaki bengkok ke dalam. Pernafasan berhenti, 

wajah menjadi sianotik dan lidah dapat tergigit. Stadium ini akan 

disusul oleh tingkat kejangan klonik. 

3. Tingkat kejangan klonik yang berlangsung antara 1-2 menit. 

Spasme tonik menghilang, semua otot berkontraksi dan berulang-

ulang dalam tempo yang cepat. Mulut membuka dan menutup dan 

lidah dapat tergigit lagi. Bola mata menonjol. Dari mulut keluar 

lidah yang berbusa, wajah menunjukkan kongesti dan sianotis. 

Setelah kejang terhenti, pasien bernafas dengan mendengkur.  

4. Tingkat koma, dimana lamanya ketidaksadaran tidak selalu sama. 

Secara perlahan penderita biasa menjadi sadar lagi. 
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c. Hipertensi Kronik 

Hipertensi kronis pada kehamilan apabila tekanan darahnya 

≥140/90 mmHg, terjadi sebelum kehamilan atau ditemukan sebelum 

20 minggu kehamilan (Malha et al., 2016). Hipertensi kronik ditandai 

dengan tekanan darah ≥140/90 mmHg, terdapat riwayat hipertensi 

sebelum hamil, atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan 

<20 minggu. Tidak ada proteinuria (diperiksa dengan tes celup urin), 

dapat disertai keterlibatan organ lain, seperti mata, jantung, dan ginjal 

(Mochtar, 2012). 

d. Hipertensi Kronik Superimposed Preeclampsia 

Superimposed preeklampsia pada hipertensi kronik yaitu 

adanya riwayat hipertensi kronik (sudah ada sebelum usia kehamilan 

20 minggu). Tes celup urin menunjukkan proteinuria >+1 atau 

trombosit <10.000 sel/uL pada usia kehamilan 20 minggu (Alpiansyah 

and Rodiani, 2017).  

e. Hipertensi Gestasional  

Hipertensi gestasional yaitu hipertensi tanpa proteinuria yang 

timbul setelah kehamilan 20 minggu dan menghilang setelah 

persalinan. Diagnosis ditegakkan bila ditemukan tekanan darah 

≥140/90 mmHg, tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, tekanan 

darah normal di usia kehamilan (Mochtar, 2012). Pasien mungkin 

mengalami sakit kepala, penglihatan kabur, dan sakit perut. 
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Didapatkan tes laboratorium abnormal, termasuk jumlah trombosit 

rendah dan tes fungsi hati abnormal (Karthikeyan, 2015). 

6. Penegakan Diagnosis 

Dilakukan anamnesis untuk mengetahui adanya gejala-gejala yang 

dialami oleh ibu hamil. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa nyeri 

kepala, gangguan visus, dyspneu, nyeri dada, mual, muntah dan kejang. 

Adanya riwayat hipertensi sebelum kehamilan, pemakaian kontrasepsi 

hormonal, dan penyakit ginjal. Adanya riwayat gaya hidup seperti, 

lingkungan sosial, merokok, dan minum alkohol (Karthikeyan, 2015).  

Pemeriksaan tekanan darah dapat dilakukan dengan posisi ibu diberi 

kesempatan untuk duduk dengan tenang dalam 15 menit sebelum 

pengukuran. Pada saat dilakukan pengukuran pastikan pada posisi manset 

setingkat dengan jantung dan tekanan diastolik dapat diukur dengan 

mendengar bunyi korotkoff V(hilangnya bunyi). Ukuran manset dan 

kalibrasi yang sesuai juga diperlukan untuk hasil pengukuran tekanan 

darah yang tepat (POGI, 2016). 

Untuk pemeriksaan diagnostik pada ibu hamil yang mengalami 

hipertensi, antara lain: uji urin kemungkinan menunjukkan proteinuria, 

pengumpulan urin selama 24 jam untuk pembersihan kreatinin dan 

protein, fungsi hati menunjukkan terjadi peningkatan enzim hati, fungsi 

ginjal menunjukkan kreatinin dan elektrolit abnormal, tes non tekanan 

dengan profil biofisik, USG dan tes tekanan kontraksi untuk menentukan 
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status janin, serta evaluasi aliran doppler darah untuk menentukan status 

janin dan ibu (Manuaba, 2013). 

7. Penatalaksanaan  

a. Preeklampsia 

Prinsip penatalaksanaan preeklampsia ringan adalah 

mencegah perkembangan penyakit menjadi preeklampsia berat, 

menetapkan waktu persalinan, dan mengevaluasi perkembangan paru 

janin. Pasien preeklampsia tanpa gejala berat harus diawasi secara 

ketat. Pemantauan meliputi beberapa evaluasi kondisi maternal dan 

janin. Kondisi ibu dinilai melalui pemantauan gejala klinis, 

setidaknya dua kali dalam satu minggu. Tekanan darah harus sering 

diukur, dan tes laboratorium harus dilakukan setiap minggu, 

termasuk jumlah trombosit dan kadar enzim hati. Kondisi janin harus 

dinilai setiap hari oleh ibu sendiri (skrining gerakan janin), 

pemantauan detak jantung janin minimal dua kali dalam satu minggu, 

dan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi volume cairan ketuban 

dan pertumbuhan janin (Lambert et al., 2014). 

Sedangkan untuk kasus preeklampsia berat, prinsipnya adalah 

adalah mencegah terjadinya eklampsia, kontrol tekanan darah yang 

ketat serta perencanaan persalinan. Hal ini termasuk dalam risiko 

tinggi yang ditimbulkan oleh preeklampsia berat bagi wanita hamil, 

maka pasien harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 
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memerlukan pemantauan. Terapi antihipertensi harus segera dimulai, 

dan harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda eklampsia yang akan 

segera terjadi. Terapi profilaksis antikejang harus segera dimulai jika 

diperlukan (Peres, Mariana and Cairrão, 2018). 

b. Eklampsia 

Pengobatan definitif untuk eklampsia adalah melahirkan 

janin. Kejang atau koma eklampsia adalah kedaruratan medis dan 

membutuhkan perawatan segera untuk mencegah kematian ibu dan 

janin. Terapi antikonvulsif adalah terapi terpenting untuk kasus 

eklampsia (Peres, Mariana and Cairrão, 2018). Obat yang 

direkomendasikan untuk digunakan yaitu magnesium sulfat (MgS04) 

intravena, yang merupakan pengobatan lini pertama untuk kejang 

eklampsia. MgSo4 merupakan obat pilihan pertama untuk mencegah 

dan menangani kejang pada preeklampsia dan eklampsia 

(Prawirohardjo, 2016). Cara pemberian MgSO4 pada preeklampsia 

dan eklampsia adalah: 

1. Loading dose: initial dose 

Diberikan 4 gram MgSO4: intravena (40% dalam 10 cc) selama 

15-20 menit (Tetesan 40 tetes/menit). 
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2. Maintenance dose: 

Diberikan infus 6 gram MgSO4 (15 cc MgSO4 4O%) dilarutkan 

kedalam 500cc larutan RL diberikan dengan kecepatan 1-2 

gram/jam (Tetesan 28 tetes/menit). 

3. Syarat Pemberian MgSO4: 

a) Harus tersedia antidotum MgSO4, bila terjadi intoksikasi, 

kalsium 10% = 1 g (10% dalam 10 cc) diberikan i.v. selama 

3 menit. 

b) Refleks patella (+) 

c) Frekuensi Pernapasan >16x/menit, dan tidak ada tanda-tanda 

distress napas. 

d) Pemberian MgSO4 dihentikan bila terdapat tanda-tanda 

intoksikasi, dan setelah 24 jam persalinan atau 24 jam 

setelah kejang terakhir. 

Berikut adalah tabel yang diusulkan untuk kasus hipertensi 

dalam kehamilan: 
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Tabel 2.7 Obat Antihipertensi Untuk Hipertensi Pada Kehamilan 

Obat (Rekomendasi 

FDA) 

 

Dosis 

 

Keterangan 

Obat lini pertama 

Metildopa (B) 0,5 3gram/hari 

terbagi 2 dosis 

Merupakan obat pilihan, aman digunakan setelah trimester 

pertama. 

Obat lini kedua 

Labetolol (C) 200-1200 mg/hari 

terbagi 2-3 dosis 

Mungkin berhubungan dengan gangguan pertumbuhan 

fetus. 

Nifedipine (C) 30-120 mg/hari 

preparat lepas 

lambat 

Dapat menghambat proses persalinan dan mempunyai 

mekanisme strategis dengan magnesium sulfat dalam 

menurunkan tekanan darah. 

Hydralazine (C) 50-300 mg/hari 

terbagi 2-4 dosis 

Penelitian sedikit, sedikit efek samping yang 

terdokumentasi, bermanfaat sebagai kombinasi agen 

simpatolitik, dapat menyebabkkan trombositopenia 

neonatus.  

Beta blocker (C) Tergantung jenis 

obat 

Dapat menurunkan aliran darah uteroplasenta, dapat 

menggangu respons fetus terhadap stres hipoksia, risiko 

gangguan pertumbuhan jika mulai digunakan pada 

trimester pertama atau kedua, dapat menyebabkan 

hipoglikemia neonatus pada dosis lebih tinggi.  

Hydrochlorothiazide 12,5-25 mg/hari Dapat menyebabkan gangguan elektrolit, digunakan 

sebagai kombinasi dengan metildopa dan vasodilator untuk 

mengatasi retensi cairan. 

Kontraindikasi 

ACE inhibitor dan 

angiotensin I receptor 

antagonist (D)  

 Menyebabkan kematian janin pada hewan percobaan. 

Penggunaan pada manusia menyebabkan defek jantung, 

fetopati, oligohidramnion, gangguan pertumbuhan, 

agenesis renal, gagal ginjal anuria pada neonatus. 

            Sumber: (Malha et al., 2018) 
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8. Pencegahan  

Beberapa pencegahan hipertensi pada ibu hamil menurut (POGI, 

2016), antara lain:  

a. Istirahat dirumah 15 menit 2x/hari ditambah suplementasi nutrisi dapat 

menurunkan risiko preeklampsia. 

b. Pembatasan garam untuk mencegah dan komplikasi selama kehamilan 

tidak direkomendasikan. 

c. Penggunaan aspirin dosis rendah (75 mg/hari) direkomendasikan untuk 

mencegah preeklampsia dengan risiko tinggi. 

d. Aspirin dosis rendah sebagai pencegahan preeklampsia yang sebaiknya 

digunakan sebelum usia kehamilan 20 minggu. 

e. Suplementasi kalsium 1 g/hari direkomendasikan untuk wanita dengan 

asupan kalsium yang rendah. 

f. Penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium (minimal 1 

g/hari) direkomendasikan untuk mencegah preeklampsia pada wanita 

dengan risiko tinggi preeklampsia.  

g. Pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan untuk diberikan 

dalam pencegahan preeklampsia. 
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D. Integrasi Keislaman 

Di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa kehamilan mengalami 

perkembangan dan perubahan mulai dari yang masih ringan dan bertambah berat, 

sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-A’raf (7):189, berbunyi: 

اِلَيْ لِيَسْكُنَ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  جَعَلَ  وَّ احِدَةٍ  وَّ نَّفْسٍ  نْ  م ِ خَلقََكُمْ  الَّذِيْ  هُوَ  ا ۞  فَلَمَّ هَاۚ 
اٰتيَْتنَاَ   لىَِٕنْ  رَبَّهُمَا   َ اللّّٰٰ دَّعَوَا  اثَقْلَتَْ  آ  بِهٖ فَۚلَمَّ تْ  فَمَرَّ خَفِيْفاا  حَمْلًا  حَمَلتَْ  تغََشّٰىهَا 

ا لَّنَكُوْننََّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ   صَالِحا

Terjemahnya: 

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan 

daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung 

kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa 

waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) 

bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau 

memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur 

(Q.S. Al-A’raf:189).” 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa tanda-tanda kehamilan adalah adanya 

perubahan beban yang dialami oleh seorang perempuan. Kandungan yang setiap 

saat bertambah besar menyebabkan bertambahnya beban yang dialami oleh 

seorang ibu (Al-Mahalli, 2010). Proses kehamilan seperti disebutkan pada ayat 

tersebut mengalami proses atau tahapan mulai dari rasa ringan kemudian rasa 

berat setelah janin membesar dan beralih dari nuthfah ke proses selanjutnya 

(Shihab, 2012).  
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Tentang tahapan atau proses penciptaan manusia ini, Umar Shihab dalam 

Kontekstualitas Al-Qur‟an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al- 

Qur’an, memaparkan bahwa proses penciptaan manusia terbagi ke dalam 

beberapa fase kehidupan sebagai berikut:  

Pertama, fase awal kehidupan manusia yang berupa tanah. Manusia berasal 

dari tanah disebabkan oleh dua hal: (1) manusia adalah keturunan Nabi Adam 

a.s. yang diciptakan dari tanah; (2) sperma atau ovum yang menjadi cikal bakal 

manusia bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Kedua, 

saripati makanan yang berasal dari tanah tersebut menjadi sperma atau ovum, 

yang disebut oleh Al-Qur’an dengan istilah nutfah. Ketiga, kemudian sperma dan 

ovum tersebut menyatu dan menetap di rahim sehingga berubah menjadi embrio 

(‘alaqah). Keempat, proses selanjutnya, embrio tersebut berubah menjadi 

segumpal daging (mudlghah). Kelima, proses ini merupakan kelanjutan dari 

mudlghah. Dalam hal ini, bentuk embrio sudah mengeras dan menguat sampai 

berubah menjadi tulang belulang (‘idzaam). Keenam, proses penciptaan manusia 

selanjutnya adalah menjadi daging (lahmah). Ketujuh, proses peniupan ruh. Pada 

fase ini, embrio sudah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Kedelapan, 

setelah sempurna kejadiannya, akhirnya lahirlah bayi tersebut ke atas dunia 

(Shihab, 2005). 

Demikian pula di dalam Q.S. Al-Ahqaf (46):15 tentang perjuangan yang 

menyusahkan bagi ibu hamil, berbunyi: 
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يْناَ   وَضَعَتْهُ كُرْهاا ۗوَحَمْلهُٗ وَفِصٰلهُٗ  وَوَصَّ هٗ كُرْهاا وَّ نْسَانبَِوَالِدَيْهِ احِْسَاناا حَۗمَلَتْهُ امُُّ الِْْ
ِ اوَْزِعْنيِْٓ انَْ اشَْكُرَ    قاَلَ رَب 

هٗ وَبلََغَ ارَْبعَِيْنَ سَنَةاًۙ اِذَا بَلَغَ اشَُدَّ ا حَۗتّٰىٓ  ثلَٰثوُْنَ شَهْرا
ا ترَْضٰىهُ وَاصَْلِحْ لِيْ  نِعْمَتكََ الَّتيِْٓ انَْ  عَمْتَ عَليََّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَانَْ اعَْمَلَ صَالِحا

يَّتيِْۗ اِن يِْ تبُْتُ اِلَيْكَ وَاِن يِْ مِنَ الْمُسْلِمِينَْ   فيِْ ذرُ ِ
 

Terjemahnya: 

“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 (QS. Al-Ahqaf:15).” 

 

Ayat di atas megisyaratkan bahwa proses kehamilan dan penyapihan 

berlangsung selama 30 bulan (Shihab, 2012). Proses penyusuannya tiga puluh 

bulan yakni enam bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, 

yaitu lama masa penyusuan maksimal. dan melahirkan dengan susah pula (Al-

Mahalli, 2010). Disisi lain, ayat ini juga memerintahkan kita untuk berbuat baik 

kepada orang kedua orang tua terutama ibu yang telah melahirkan serta 

mengandung dengan susah payah. Dalam masa mengandung, ibu mengalami 

kesulitan dan kepayahan seperti, mengidam, pingsan, rasa berat, dan cobaan 

lainnya yang dialami oleh ibu hamil (Syakir, 2016).  

Adapun di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan 

Imam Muslim dalam Shahih-nya tentang proses penciptaan manusia, berbunyi:  
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ثنَاَ رَسُولُ اللهِ   حْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعوُْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّ عَنْ ابَيِْ عَبْدِ الرَّ
 ُ ادِقُ الْمَصْدُوقُ  إنَِّ أحََدَكُمْ يجُْمَعُ خَلْقهُُ فىِ بَطْنِ  صَلَّى اللَّّٰ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّ

ا ثمَُّ يكَُوْنُ فيِْ ذَلِكَ عَلقََةا مِثْلَ ذَلِكَ ثمَُّ يكَُوْنُ فيِْ ذَلِكَ مُضْغَةا مِثلَْ  هِ أرَْبعَِيْنَ يوَْما أمُ ِ
كَلِمَاتٍ بكَِتبِْ رِزْقِهِ وَأجََلِهِ  ذَلِكَ ثمَُّ يرُْسَلُ الْمَلكَُ فَيَ  وْحَ وَيؤُْمَرُ بأِرَْبَعِ  نْفخُُ فِيْهِ الرُّ

الْجَنَّةِ  أهَْلِ  ليََعْمَلُ بِعمََلِ  إنَِّ أحََدَكُمْ  غَيرُْهُ  إِلَهَ  سَعِيْدٌ فَوَالَّذِى لَْ  أوَْ  وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ 
رَاعٌ فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ فَيَعْمَلُ بِعمََلِ أهَْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّْ ذِ 

فَيَدْخُلهَُا وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليََعْمَلُ بعَِمَلِ أهَْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبيَْنهََا إِلَّْ ذِرَاعٌ  
الْجَنَّةِ فَيَدْخُلهَُا. )رواه البخاري ومسلم(فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ فَيَعْمَلُ بِعمََلِ أهَْلِ                       

Artinya: 

“Sesunggunya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim 

ibunya selama empat puluh hari (berupa nutfah/sperma), kemudian 

menjadi alaqah (segumpal darah) selama waktu itu juga, kemudian 

menjadi mudghah (segumpal daging) selama waktu itu pula, kemudian 

Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 

empat perkara yang telah ditentutkan yaitu; rezekinya, ajal, amal 

perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada 

Tuhan selain-Nya, sesunggguhnya ada seseorang di antara kalian 

beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara 

dirinya dengan surga kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) 

mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka 

ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan 

amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan 

neraka kecuali sehasta saja, namun ketetapan (Allah) mendahuluinya, 

sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk 

surga.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 

Hadits diatas telah menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan 

manusia yang dimulai dari berupa janin di dalam perut ibunya. Lalu selama 120 

hari janin itu mengalami tiga fase. 40 hari pertama adalah fase berupa mani atau 

sperma dan 40 hari kedua adalah fase berupa segumpal darah kemudian 40 hari 

ketiga adalah fase segumpal daging. Hadis ini juga mengajarkan kita akan 



 
 

47 
 

pentingnya untuk bertawakkal kepada Allah SWT dan tidak takut kepada 

kefakiran, karena rezeki kita telah dituliskan dan ditentukan Allah SWT 

semenjak kita berumur 120 hari di dalam kandungan ibu (Wahid M, 2020). 

Manfaat membaca Al-Qur’an kepada ibu hamil: 

1. Ibu hamil mendapat ketenangan 

Kecemasan ibu hamil adalah reaksi ibu hamil terhadap dirinya dan 

lingkungannya yang membawa perasaan tidak senang atau tidak nyaman 

yang disebabkan oleh dugaan akan bahaya kecemasan terdri dari pikiran, 

perasaan dan perilaku ibu hamil tersebut, setiap ibu hamil mempunyai 

tingkat kecemasan yang berbeda tergantung dari bagaimana ibu 

mempersiakan kehamilannya. Pengaruh Al-Qur’an pada janin sebagaimana 

sifat terpenting Al-Qur’an sebagimana yang Allah terangkan adalh sebagai 

“ruh”.  

Sesuai dari penelitian yang dilakukan (Annisa, 2018) yang mewawancarai 

ibu hamil didapatkan suatu makna bacaan yakni dalam ibu hamil 

mengamalkan surat dan ayat dalam Al-Qur’an itu ia merasakan suatu 

ketenangan pada saat itu, dan tadinya bayi yang di dalam perut ibunya itu 

mulai bereaksi seketika itu ia merasakan ketenangan. 

2. Ibu hamil dimudahkan dalam melahirkan 

Setiap ibu hamil pastilah mengiinkan kelahiran secara normal dan 

dimudahkan dalam melahirkan, kecemasan ibu hamil juga muncul biasa 

disebabkan oleh rasa takut yang paling banyak dialami oleh ibu hamil saat 
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ingin menghadapi persalinan, maka dengan begitu ibu hamil yang 

mengamalkan surah dalam Al-Qur’an yang dijadikan sebagai amalan pada 

masa kehamilan karena mereka berharap dengan mereka mengamalkannya, 

akan dipermudah saat melahirkan dan dengan mereka mengamalkan itu saat 

melahirkan ia memang betul merasakan kemudahan yang diambakan waktu 

persalinan itu tiba. Terdapat beberapa ibu yang sudah mengakui bahwa ibu 

yang pernah hamil mereka mengutarakan bahwa saat ia melahirkan ia 

merasakan kemudahan (Anisa, 2018).  
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep   

 

 

 

 

 

Keterangan : 

: Variabel Independen  

: Variabel yang diteliti 

: Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 
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G. Kerangka Kerja 
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Gambar 3. Kerangka Kerja

Populasi: 

Semua Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi Kassi dan 

Puskesmas Dahlia 

Memenuhi kriteria inklusi & 

eksklusi 

 

 

Total Sampling 

Pengolahan Data: 

Analisis data dengan ditabulasikan ke dalam SPSS 

Sampel 

Kelompok Kasus (Ibu 

yang mengalami 

hipertensi) 

Kelompok Kontrol (Ibu 

yang tidak mengalami 

hipertensi) 

Pengumpulan Data : 

Data sekunder dari buku registrasi 

kunjungan ibu hamil 

Variabel yang diteliti: 

• Umur ibu 

• Paritas 

• Riwayat Abortus 

• LILA 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 

menggunakan rancangan cross sectional yang menghubungkan variabel yang 

diteliti yaitu umur ibu, paritas, riwayat abortus, dan LILA dengan kejadian 

hipertensi pada ibu hamil. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan case 

control study. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung pada bulan Desember 2020 - Februari Tahun 2021. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel yakni variabel 

dependen dan variabel independen sebagai berikut :  

1. Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini adalah Faktor yang berhubungan 

dengan kejadian hipertensi  



 
 

 

 
50 

 
 

 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah Hipertensi ibu hamil. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah penelitian seluruh ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi Kassi dengan jumlah ibu hamil 

yang terdiagnosa hipertensi tahun 2019-2020 ada 69 orang dan di Puskesmas 

Dahlia dengan jumlah ibu hamil yang terdiagnosa hipertensi Tahun 2019-

2020 ada 17 orang.  

2. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, 

yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. 

1) Kelompok Kasus 

Sampel kelompok kasus dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil 

yang mengalami hipertensi dan melakukan pemeriksaan di Puskesmas 

Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020 serta memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel kasus dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik total sampling. Total 

sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan cara dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah 
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populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 86 orang. Namun, jumlah 

sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yaitu sebanyak 58 

orang. 

Pengambilan sampel kasus didasarkan pada kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi 

1. Ibu hamil yang terdiagnosa hipertensi. 

2. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi 

Kassi dan Puskesmas Dahlia. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Ibu hamil yang memiliki data di buku registrasi yang kurang 

jelas atau tidak lengkap.  

2) Kelompok Kontrol 

Sampel untuk kelompok kontrol pada penelitian ini adalah ibu hamil yang 

tidak mengalami hipertensi serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara perbandingan 1:1 

dengan jumlah sampel yang terdapat pada kelompok kasus. 

Pengambilan sampel kontrol didasarkan pada kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi sebagai berikut: 
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a. Kriteria Inklusi 

1. Ibu hamil yang tidak terdiagnosa hipertensi. 

2. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kassi 

Kassi dan Puskesmas Dahlia. 

b. Kriteria Eksklusi 

1. Ibu hamil yang memiliki data di buku registrasi yang kurang jelas 

atau tidak lengkap.  

E. Cara Pengumpulan Data 

Data sekunder yang didapatkan dari buku registrasi kunjungan pemeriksaan 

ibu hamil di ruang kesehatan ibu dan anak. Peneliti menyesuaikan subyek yang 

sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian menggunakan data di buku 

kunjungan pemeriksaan ibu hamil (data sekunder) dari subyek penelitian untuk 

mengidentifikasi variabel dependen dan independen.  

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder dengan melihat 

buku registrasi pasien yang mengalami hipertensi di Puskesmas Kassi Kassi dan 

Puskesmas Dahlia. 
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G. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengelolahan Data 

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi 

SPSS kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitik. Data yang terkumpul 

diolah dengan menggunakan SPSS kemudian pengolahan data dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing:  Peneliti akan memeriksa dan mengoreksi data yang telah 

terkumpul. 

b. Coding: Peneliti melakukan perubahan data dari huruf menjadi data 

bentuk angka/bilangan. Untuk memudahkan dalam pengolahan data serta 

menjaga kerahasiaan identitas responden. 

c. Tabulasi Data: Peneliti memasukkan data kedalam bentuk tabel, yang 

dimana isi tabel tersebut mencakup data yang akan dianalisis serta 

mampu menyajikan semua data yang akan dianalisis. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science  (SPSS), dengan 

menggunakan analisis univariat untuk mengetahui kriteria sampel. Kemudian 

melakukan uji bivariat yaitu uji Person Chi Square untuk mengetahui ada 
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tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti (umur, paritas, riwayat abortus, 

dan lingkar lengan atas). 

1. Analisis Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum 

dengan cara mendeskripsikan tiap-tiap variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu dengan melihat gambaran distribusi frekuensinya. 

Membuat tabel distribusi frekuensi dan presentasi dari masing-masing 

frekuensi. 

2. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel 

dependen dan independen untuk menetapkan ada tidaknya hubungan 

antara variabel independen dan dependen. Analisa datayang digunakan 

adalah uji Chi square. 

I. Penyajian Data 

Data yang didapatkan akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan 

dalam bentuk tabel.  

H. Etika Penelitian 

Dengan mengajukan persetujuan etik penelitian kepada bagian komite etik 

penelitian kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 



 
 

 

 
55 

 
 

 

 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia. Jumlah 

sampel yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 58 sampel kasus dan 58 

sampel kontrol, sehingga total keseluruhan sampel yaitu 116 sampel. Desain penelitian 

yang digunakan yaitu dengan menggunakan rancangan penelitian cross sectional 

dengan pendekatan case control study. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di 

Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020. Variabel yang diteliti 

meliputi umur ibu, paritas, riwayat abortus, dan LILA. Data yang diambil adalah data 

sekunder dari buku registrasi kunjungan pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas Kassi 

Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat 

kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji Person Chi-Square. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disajikan hasil penelitian sebagai berikut: 
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1. Analisis Univariat  

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Umur 

 

Kategori Umur 

Kasus Kontrol 

N % N % 

Berisiko 17 14.7% 16 13.8% 

Tidak Berisiko 41 35.5% 42 36.2% 

Total 58 50% 58 50% 

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori umur 

dapat dilihat pada tabel (4.1). Hasil penelitian didapatkan kategori umur berisiko pada 

sampel kasus didapatkan 17 orang atau sebanyak 14.7% ibu hamil berumur < 20 

tahun dan > 35 tahun, 35.5% atau sebanyak 41 orang ibu hamil berumur 20 tahun – 35 

tahun. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 13.8% ibu hamil berumur < 20 atau 

> 35 tahun, 36,2% atau sebanyak 42 orang ibu hamil berumur 25 – 35 tahun. 

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Paritas 

 

Kategori Paritas 

Kasus Kontrol 

N % N % 

Berisiko 31 26.7% 38 32.8% 

Tidak Berisiko 27 23.3% 20 17.2% 

Total 58 50% 10 50% 

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori paritas 

dapat dilihat pada tabel (4.2). Hasil penelitian didapatkan kategori paritas berisiko 

pada sampel kasus didapatkan 31 orang, atau sebanyak 26.7% ibu hamil dengan 
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paritas berisiko, 23.3% atau sebanyak 27 orang ibu hamil dengan paritas tidak 

berisiko. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 32.8% atau sebanyak 38 orang 

ibu hamil paritas berisiko, 17.2%, atau sebanyak 20 orang ibu hamil dengan paritas 

tidak berisiko. 

Tabel 4.3 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Riwayat Abortus 

Kategori Riwayat 

Abortus 

Kasus Kontrol 

N % N % 

Berisiko 9 7.8% 5 4.3% 

Tidak Berisiko 49 42.2% 53 45.7% 

Total 58 50% 58 50% 

Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori riwayat 

abortus dapat dilihat pada tabel (4.3). Hasil penelitian didapatkan kategori riwayat 

abortus berisiko pada sampel kasus didapatkan 9 orang, atau sebanyak 7.8% ibu 

hamil dengan riwayat abortus, 42.2% atau sebanyak 49 orang ibu hamil dengan 

tidak ada riwayat abortus. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan 4.3%, atau 

sebanyak 5 orang ibu hamil dengan riwayat abortus, 45.7%, atau sebanyak 53 orang 

ibu hamil tidak ada riwayat abortus. 

Tabel 4.4 Distribusi Sampel Berdasarkan Kategori Lingkar Lengan Atas 

(LILA) 

 

Kategori LILA 

Kasus Kontrol 

N % N % 

Berisiko 25 43.1% 13 22.4% 

Tidak berisiko 33 56.9% 45 77.6% 

Total 58 50% 58 50% 
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Hasil penelitian ini didapatkan distribusi sampel berdasarkan kategori LILA 

dapat dilihat pada tabel (4.4). Hasil penelitian didapatkan kategori LILA berisiko 

pada sampel kasus didapatkan 25 orang, atau sebanyak 43.1%, dan ibu hamil 

dengan tidak berisiko, 56.9% atau sebanyak 33 orang. Sedangkan pada sampel 

kontrol didapatkan 22.4%, atau sebanyak 13 orang ibu hamil dengan kategori LILA 

berisiko, 77.6%, atau sebanyak 45 orang ibu hamil dengan kategori tidak berisiko. 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4.5 Hubungan Usia dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil 

 

Kategori 

Umur 

         Kejadian Hipertensi Total  

p-value Ya 

n 

 

% 

Tidak 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

Berisiko:<20 

atau >35 tahun  

 

17 

 

 

14.7% 

 

 

16 

 

 

13,8% 

 

 

33 

 

 

28,4% 

 

 

0.837 

 

Tidak berisiko: 

20-25 tahun 

 

41 

 

35.5% 

 

42 

 

36.2% 

 

83 

 

71.6% 

 

0.837 

        

Pada tabel 4.5 menunjukkan hasil analisis bivariat berdasarkan kategori umur 

menunjukkan jumlah ibu hamil umur berisiko <20 tahun atau >35 yang mengalami 

hipertensi (14,7%) lebih banyak daripada yang tidak mengalami hipertensi (13,8%). 

Sedangkan ibu hamil umur tidak berisiko 20-35 tahun yang tidak mengalami hipertensi 

(36,2%) lebih banyak dibandingkan yang mengalami hipertensi (35,5%). Hasil uji 

statistik chi-square diperoleh p-value 0.837 dimana nilai signifikansi 𝛼 > 0.05, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara umur ibu 

dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.  

Tabel 4.6 Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil 

 

Kategori 

Paritas 

         Kejadian Hipertensi Total  

p-value Ya 

n 

 

% 

Tidak 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

Berisiko: 

Primigravida (<1 

kali melahirkan); 

grandemultigravida 

(>4 kali melahirkan)  

 

17 

 

 

14.7% 

 

 

16 

 

 

13,8% 

 

 

33 

 

 

28,4% 

 

 

0.837 

 

Tidak berisiko: 

multigravida (2-3 

kali melahirkan) 

 

41 

 

35.5% 

 

42 

 

36.2% 

 

83 

 

71.6% 

 

0.837 

        

Pada tabel (4.6) berdasarkan kategori paritas menunjukkan ibu hamil berisiko 

yaitu primigravida (<2 kali melahirkan) dan grandemultigravida (>5 kali melahirkan) 

yang mengalami hipertensi (26.7%) lebih sedikit daripada yang tidak mengalami 

hipertensi  (32.8%). Sedangkan ibu hamil dengan paritas tidak berisiko yaitu 

multigravida (2-3 kali melahirkan) yang tidak mengalami hipertensi (17,2%) lebih 

sedikit daripada yang mengalami hipertensi (23,3%). Hasil uji statistik chi-square 

diperoleh p-value 0.186 dimana nilai signifikansi 𝛼 > 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya hubungan antara paritas dengan kejadian 

hipertensi pada ibu hamil.  
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Tabel 4.7 Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu 

Hamil 

 

Kategori Riwayat 

Abortus 

         Kejadian Hipertensi Total  

p-value Ya 

n 

 

% 

Tidak 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

Berisiko: Pernah 

mengalami 

 

17 

 

14.7% 

 

16 

 

13,8% 

 

33 

 

28,4% 

 

0.837 

 

Tidak berisiko: 

Tidak pernah 

mengalami 

 

41 

 

35.5% 

 

42 

 

36.2% 

 

83 

 

71.6% 

 

0.837 

        

Pada tabel (4.7) didapatkan hasil pada kategori riwayat abortus ibu hamil yang 

berisiko mengalami hipertensi (7,8%) lebih banyak daripada yang tidak mengalami 

hipertensi (4,3%). Sedangkan ibu hamil tidak berisiko dengan riwayat abortus yang 

tidak mengalami hipertensi (15,7%) lebih sedikit daripada ibu hamil yang mengalami 

hipertensi (42,2%). Hasil uji statistik dengan chi-square didapatkan p-value 0.254 

dimana nilai signifikansi 𝛼 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan 

adanya hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 
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Tabel 4.8 Hubungan Lingkar Lengan Atas (LILA) dengan Kejadian 

Hipertensi pada Ibu Hamil 

 

Kategori LILA 

         Kejadian Hipertensi Total  

p-value Ya 

n 

 

% 

Tidak 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

Berisiko: Obesitas 

(>28,5 cm) 

 

25 

 

43.1% 

 

13 

 

22.4% 

 

38 

 

32.8% 

 

0.018 

 

Tidak berisiko: 

Normal (23,5-28,5 

cm); Underweight 

<23,5 cm)  

 

33 

 

56.9% 

 

42 

 

77.6% 

 

78 

 

78% 

 

0.018 

        

Berdasarkan persentase ibu hamil dengan kategori LILA yang berisiko 

mengalami hipertensi (43.1%) lebih banyak daripada yang tidak mengalami hipertensi 

(22.4%). Sedangkan ibu hamil tidak obesitas yang mengalami hipertensi (56.9%) 

lebih sedikit daripada yang tidak mengalami hipertensi (77.6%). Hasil uji statistik chi-

square diperoleh p-value 0.018 dimana nilai signifikansi 𝛼 < 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ditemukan adanya hubungan antara LILA dengan kejadian 

hipertensi pada ibu hamil. 
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B. Pembahasan  

1. Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil 

Kehamilan dengan usia muda maupun usia tua merupakan suatu keadaan yang 

dapat menimbulkan risiko komplikasi dan kematian ibu. Umur 20-35 tahun adalah 

waktu yang paling aman untuk melahirkan dikarenakan risiko mortalitas dan 

morbiditas pada ibu rendah. Pada umur >35 tahun, kondisi kesehatan ibu sudah 

menurun akibatnya ibu hamil pada umur tersebut mempunyai kemungkinan lebih 

besar untuk mempunyai anak cacat, persalinan lama dan perdarahan (Kaimmudin et 

al., 2018). Sedangkan umur ibu <20 tahun juga memiliki risiko yang besar untuk 

terjadinya hipertensi karena ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda dari segi 

biologis perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal (Sukfitrianty, Aswadi 

and Lagu, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persentase ibu hamil umur  <20 

tahun atau >35 yang mengalami hipertensi 14,7% lebih sedikit daripada umur 25 – 

35 tahun yang mengalami hipertensi 35.5%. Hasil penelitian ini diperoleh p-value 

0.837 dimana nilai signifikansi 𝛼 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ditemukan adanya hubungan antara umur ibu dengan kejadian hipertensi pada ibu 

hamil. Hal tersebut dimungkinkan sebagian besar umur ibu adalah umur reproduksi 

20-35 tahun. Ibu berumur antara 20-29 merupakan umur terendah penyumbang 

kematian ibu dan bayi, sementara ibu lebih muda atau lebih tua mempunya risiko 
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besar. Kehamilan ibu dengan umur 16 tahun terjadi peningkatan risiko preeklampsia, 

umur >35 berada pada risiko tinggi dan >40 mempunya risiko lebih besar (Sutrimah, 

2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Ruqaiyah (2018), sejalan dengan hasil 

penelitian ini yaitu didapatkan hasil uji Chi-square diperoleh nilai p= 0.597 > 0.05 

yang artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur dan kejadian 

hipertensi kehamilan. Golongan umur ibu berisiko yang mengalami hipertensi 2 

orang (4.0%) sedangkan umur tidak berisiko dan  mengalami hipertensi sebanyak 6 

orang (4.7%). Meskipun umur <20 dan>35 tahun termasuk dalam umur berisiko 

tinggi tetapi ada yang tidak mengalami hipertensi yang disebabkan karena faktor 

keadaan ibu hamil yang sangat baik dan terhindar dari stress, berada pada paritas 

tidak berisiko dan tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya serta rajin 

melakukan pemeriksaan ANC. Sedangkan umur 20 – 35 tahun dianggap tidak 

berisiko tetapi mengalami hipertensi disebabkan karena rata-rata pada kehamilan 

pertama sehingga mereka masih memiliki kecemasan tersendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaghfiroh, dkk (2020) juga sejalan dengan 

penelitian ini yaitu didapatkan bahwa sebagian kecil ibu hamil preeklampsia berada 

pada usia berisiko <20 atau >35 tahun sebanyak 12 ibu hamil (20%), dan sebagian 

besar berada pada usia tidak berisiko 20 – 35 tahun sebanyak 48 ibu hamil (80%) 
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dimana hasil uji Chi-Square didapatkkan p-value 0,347 yaitu >0,05, yang berarti 

tidak terdapat hubungan faktor umur dengan kejadian preeklampsia. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmani, dkk 

(2014) yaitu didapatkan hasil analisis dengan uji Chi-square hubungan antara usia 

maternal dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan diperoleh bahwa ada sebanyak 

15 dari 94 (16,0%) ibu dengan usia risiko tinggi yaitu >35 tahun yang mengalami 

hipertensi dalam kehamilan. Hasil uji statistik diperoleh nilai p=0,004 dengan 

OR=2,774 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia maternal 

dengan kejadian hipertensi dalam kehamilan dan ibu dengan usia risiko tinggi 

mempunyai peluang 2,774 kali mengalami hipertensi dalam kehamilan dibandingkan 

dengan ibu yang memiliki usia risiko rendah. 

2. Hubungan Paritas dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil 

Pada primigravida sering mengalami stress dalam menghadapi persalinan. 

Stress emosi yang terjadi pada primipara menyebabkan peningkatan pelepasan 

corticotropic-releasing hormone (CRH) oleh hipothalamus, yang kemudian 

menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk 

berespons terhadap semua stresor dengan meningkatkan respons simpatis, termasuk 

respons yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung dan mempertahankan 

tekanan darah. Pada wanita dengan hipertensi dalam kehamilan, tidak terjadi 

penurunan sensitivitas terhadap vasopeptida-vasopeptida tersebut, sehingga 
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peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan 

darah (Ratumbuysang, 2014).  

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juaria, 2015), yang 

berjudul tentang hubungan antara paritas ibu hamil pada usia 25-35 tahun dengan 

kejadian hipertensi dalam kehamilan di Puskesmas Sawahan Surabaya tahun 2016 

didapatkan bahwa terdapat  hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi 

dalam kehamilan. Demikian juga peneilitan yang dilakukan oleh. (Laila, 2019), yang 

berjudul tentang Hubungan Paritas terhadap Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil 

didaptkan bahwa terdapat hubungan antara Hasil uji chi square menunjukkan ada 

hubungan antara usia, paritas, riwayat hipertensi dan frekuensi pemeriksaan antenatal 

care dengan kejadian preeclampsia pada ibu hamil di Ruang Paus RSUD dengan P-

value 0,015 <0,05. Karena pada multipara disebabkan karena terlalu seringnya rahim 

tegang saat kehamilan dan terjadi penurunan angiotensin, renin dan aldosteron 

sehingga dijumpai edema, hipertensi dan proteuria. Pada multipara kejadian 

hipertensi dalam kehamilan lebih tinggi oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya 

hipertensi pada ibu hamil harus melakukan pemeriksaan antenatal care yang teratur, 

melakukan diet sehat dengan mengkonsumsi makanan seperti buah-buahan, sayuran, 

makanan rendah sodium, ikan, dan berolahraga (senam hamil, jalan santai dipagi 

hari).  
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ibu hamil dengan 

paritas berisiko yang mengalami hipertensi (14.7%) lebih sedikit daripada yang tidak 

berisiko hipertensi (35.5%). Hasil penelitian ini diperoleh p-value 0.186 dimana nilai 

signifikansi 𝛼 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya 

hubungan antara paritas dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. Pada penelitian 

ini tidak ditemukan hasil yang bermakna kemungkinan disebabkan karena mayoritas 

sampel berada pada kehamilan yang ke 2–4 kali sehingga ibu berada dalam kategori 

aman dimana pada multigravida ini tidak sering di jumpai komplikasi kehamilan 

karena blocking antibody telah terbentuk secara sempurna (Prawirohardjo, 2016). 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Tika (2015) yang menunjukkan bahwa 

dari hasil analisis data bivariat menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara 

faktor risiko gravditas dengan kejadian preeklampsia. Pada penelitian tersebut 

mungkin disebabkan karena masih adanya berbagai faktor yang turut menyebabkan 

preeklampsia dan eklampsia pada ibu bersalin dengan gravida yang tidak 

dikendalikan misalnya faktor jarak kehamilan, faktor umur, faktor usia, faktor 

obesitas, faktor riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya atau keluarga, 

faktor stress dan perilaku tidak sehat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muzalifah, dkk (2018) juga sejalan dengan 

penelitian ini yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara graviditas dengan 

kejadian preeklampsia (p value= 1,000, OR = 1,138 dengan 95% CI= 0,420 – 3,089). 
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Hal ini karena ibu dengan primigravida pada kelompok kasus sebagian besar 

sebanyak 8 orang (22.9%) berusia baik untuk hamil yaitu umur 20-35 tahun, 

sehingga lebih siap untuk menerima kehamilannya. Umur 20-35 tahun merupakan 

umur yang paling aman bagi wanita untuk hamil dan melahirkan. Selain itu hasil 

yang didapatkan yaitu 12 ibu (34.3%) dengan primigravida pada kelompok kasus ibu 

yang sudah memeriksakan kehamilannya secara rutin (ANC lengkap) sebanyak 8 

orang (22.9%), hal ini menunjukkan bahwa ibu primigravida dengan ANC lengkap 

lebih terjaga kehamilannya sehingga dapat mendeteksi hipertensi kehamilan secara 

dini. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori imunologik yang menyatakan bahwa 

primigravida mempunyai risiko lebih besar terjadinya hipertensi dalam kehamilan 

jika dibandingkan dengan multigravida. Pada kehamilan anak pertama sering terjadi 

blokcing antibodies yang dilakukan oleh HLA-G (human leukocyte antigen G) 

terhadap antigen plasenta yang belum terbentuk secara sempurna, dimana produksi 

antibodi penghambat berkurang. Hal ini dapat menghambat invasi arteri spiralis ibu 

oleh trofoblast sampai batas tertentu hingga menghambat fungsi plasenta. Ketika 

kehamilan berlanjut, hipoksia plasenta menginduksi prolifrasi sitotofoblast dan 

penebalan membran basalis trofoblast yang mungkin mengganngu fungsi metabolik 

plasenta. Sekresi vasodilator prostasiklin oleh sel-sel endotel plasenta berkurang dan 

sekresi trombosan oleh trombosit bertambah, sehingga timbul vasokontriksi 



 
 

 

 
68 

 
 

 

generalisata dan sekresi aldesteron menurun. Akibat perubahan ini terjadilah 

pengurangan perfusi plasenta sebanyak 50 persen yang menyebabkan hipertensi pada 

ibu, penurunan volume plasma ibu. Jika vasospasme menetap, mungkin akan terjadi 

cedera sel epitel trofoblast dan fragmen-fragmen trofoblast dibawa keparu-paru dan 

mengalami destruksi sehingga melepaskan tromboplastin. Selanjutnya tromboplastin 

menyebabkan koagulasi intravaskular dan deposisi fibrin didalam glomeruli ginjal 

(endoteliosis glomerular) yang menurunkan laju filtrasi glomerulus dan secara tidak 

langsung meningkatkan vasokonstriksi. Pada kasus berat dan lanjut, deposit fibrin ini 

terdapat didalam pembuluh darah sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan 

konvulsi (Idaman dkk, 2019). 

3. Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil 

Perkembangan plasenta sangatlah penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan janin. Pada kehamilan usia dini sel sitotrofoblas menginvasi dinding 

uterus dengan merobek endotel dan tunica media dari arteri spiralis. Dinding 

pembuluh darah arteri spiralis akan mengalami perubahan yaitu aliran dari aliran 

rendah dengan resistensi tinggi menjadi aliran tinggi dengan resistensi rendah. Dalam 

perkembangannya terdapat dua fase invasi sitotrofoblas ke dinding endometrium, 

yakni a) fase pertama terjadi saat sitotrofoblas menginvasi desidua hingga mencapai 

arteri spiralis, fase ini terjadi saat kehamilan berusia sekitar 10-12 minggu dan b) 

fase kedua terjadi saat sitotrofoblas menginvasi miometrium, fase ini terjadi saat 
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kehamilan berusia 15-16 minggu. Pada preeklampsia terjadi ketidakseimbangan 

invasi sitotrofoblas ke miometrium (fase ke 2). Arteri spiralis tetap sempit dan suplai 

darah dari ibu ke janin menjadi terbatas. Sistem vaskularisasi uterus yang tidak bisa 

mencukupi kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi perkembangan janin yang akan 

menyebabkan keadaan iskemia plasenta sebagai hasil dari hipoksia. Pada saat terjadi 

iskemia plasenta, maka plasenta akan melepaskan berbagai macam plasental faktor 

yang bertujuan untuk memperbaiki suplai nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin, tetapi 

plasental faktor yang dilepaskan tersebut justru menyebabkan gangguan secara 

sistemik pada ibu hamil (Yosef Dwi Cahyadi Salan, 2017). 

Hasil penelitian ini menunjukkan persentase ibu hamil dengan riwayat abortus 

berisiko yang mengalami hipertensi sebanyak 9 orang (7,8%) lebih sedikit daripada 

yang tidak berisiko mengalami hipertensi 49 orang (42.2%). Hasil uji chi-square 

menunjukkan terhadap kategori riwayat abortus dengan kejadian hipertensi diperoleh 

p-value 0.254 dimana nilai signifikansi 𝛼 >0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ditemukan adanya hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil. Hal ini disebabkan karena persentase ibu yang pernah mengalami 

abortus terlalu kecil yaitu 7.8%, sedangkan ibu yang tidak pernah mengalami abortus 

sebanyak 42.2% memungkinkan menjadi penyebab tidak signifikannya hubungan 

riwayat abortus dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muzalfah, dkk (2019), hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

riwayat abortus dengan kejadian preeklampsia (p value= 1,000, OR= 0,856 dengan 

95% CI = 0,287-2,556).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Imaroh, Nugraheni, 2018), yang berjudul 

Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah 

kerja Puskesmas Kedungmundu, Kota Semarang Tahun 2017 dari hasil uji Chi-

Square didapatkan bahwa tidak ada hubungan dengan kejadian hipertensi dalam 

kehamilan dengan nilai p=0,509 > 0,05. Hasil tersebut dikarenakan distribusi 

frekuensi antara kelompok kasus dan kelompok kontrol cenderung lebih banyak 

kelompok kontrol yang tidak ada riwayat abortus.  

4. Hubungan LILA dengan Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil       

Pengukuran LILA berfungsi untuk mengetahui angka kecukupan nutrisi wanita 

usia subur (WUS) dan pada wanita yang sedang hamil. Pada WUS akan dihitung 

seberapa tebal lemak dalam tubuhnya yang bisa dinilai melalui lingkar lengan atas 

secara cepat. Sehingga pada dasarnya, banyaknya lemak dalam tubuh akan sangat 

berpengaruh pada kesehatan wanita terutama ibu hamil. Kejadian hipertensi 

merupakan sebagian komplikasi dalam kehamilan yang disebabkan kadar lemak 

yang berlebih dalam tubuh (Anas, 2013).  
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Ukuran LILA akan lebih menggambarkan keadaan status gizi sang ibu apabila 

dibandingkan dengan berat badan. Hal ini dikarenakan berat badan ibu selama 

kehamilan adalah komulatif dari pertambahan berat organ tubuh, volume darah ibu 

dan berat janin yang dikandungnya. Selain itu, pembengkakan yang biasa dialami ibu 

hamil, jarang mengenai lengan atas. Oleh karena itu, pengukuran LILA lebih baik 

untuk menilai status gizi ibu hamil dibandingkan berat badan (Widardo dkk, 2018). 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi (Almatsier, 2011). Ibu hamil dengan gizi kurang berisiko 

mengalami gangguan metabolisme seperti resistensi insulin, diabetes, dislipidemia, 

dan hipertensi dapat meningkatkan risiko aterosklerosis dan kardiovaskuler. Oleh 

karena itu ibu hamil harus memperhatikan asupan gizi seimbang saat mulai 

kehamilan dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein atau purin seperti daging, 

ikan, hati, limpa dan kacang-kacangan. Ibu hamil dengan status gizi kurang 

menyebabkan cairan tubuh berkurang, sehingga dapat terjadi hemokonsentrasi dan 

sirkulasi darah kejaringan terhambat. Akibatnya produksi oksigen dan makanan 

kejaringan berkurang sehingga akan menimbulkan kerusakan jaringan salah satunya 

plasenta yang dapat menyebabkan terjadinya disfungsi plasenta dam berisiko 

mengakibatkan hipertensi (Supariasa dkk. 2012). Perubahan biokimia juga terjadi 

pada ibu hamil dengan obesitas, seperti meningkatnya stress oksidatif, inflamasi, 

hiperlipidemia, kerusakan endothelial, dan vasokonstriksi (Djamil, 2016).  
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan ibu hamil dengan kategori LILA yang 

berisiko mengalami hipertensi (14.7%) lebih sedikit daripada yang tidak berisiko 

mengalami hipertensi (45.5%). Hasil uji statistik chi-square diperoleh p-value 0.018 

dimana nilai signifikansi 𝛼 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ditemukan 

adanya hubungan antara LILA dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh (Setyawati et al, 

2016), kondisi status gizi pada ibu hamil yang dinilai berdasarkan pengukuran 

lingkar lengan atas (LILA), LILA ibu hamil ≥30 cm, berisiko hipertensi 3 kali 

dibandingkan LILA ibu hamil ≤30 cm, didapatkan (OR= 2.898; 95% Cl = 2.076-

4.044; p-value= 0.000) dengan nilai signifikasi α < 0.05 artinya ditemukan hubungan 

yang bermakna antara LILA dengan hipertensi dalam kehamilan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Anas, 2013) sejalan dengan penelitian 

(Setyawati et al, 2016) yaitu didapatkan ukuran LILA <23,5 sebanyak 37 orang 

(50%),  dan >23,5 sebanyak 37 (50%). Hasil uji statistik Chi-Square diperoleh nilai p 

sebesar 0,000, secara statistik nilai bermakna yang berarti terdapat hubungan antara 

ukuran LILA ibu hamil dengan angka kejadian preeklampsia di RS PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori (Cunningham et al., 2014), 

dikatakan bahwa obesitas merupakan masalah gizi terkait dengan kelebihan kalori, 

lemak dan protein hewani, dan gula serta garam yang merupakan faktor risiko 



 
 

 

 
73 

 
 

 

penyakit degeneratif, seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung reumatik, 

kanker, dan gangguan kesehatan lain. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sehingga pengambilan data 

sampel tidak dilakukan secara langsung dan hanya berdasarkan data sekunder. Data 

sekunder memiliki banyak kekurangan sehingga variabel yang diteliti terbatas. Dalam 

hal ini, data yang didapatkan mayoritas termasuk kategori tidak berisiko sehingga hal 

tersebut menyebabkan tidak terdapatnya hubungan dari beberapa variabel yang diteliti. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor yang 

berhubungan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi 

dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-2020, maka didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan kejadian 

hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia 

Tahun 2019-2020. 

2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara paritas dengan kejadian 

hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia 

Tahun 2019-2020. 

3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat abortus dengan 

kejadian hipertensi pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas 

Dahlia Tahun 2019-2020. 

4. Terdapat hubungan yang bermakna antara LILA dengan kejadian hipertensi 

pada ibu hamil di Puskesmas Kassi Kassi dan Puskesmas Dahlia Tahun 2019-

2020. 
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B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi ibu hamil dengan kategori obesitas agar dapat mengurangi faktor yang 

menyebabkan kegemukan baik sebelum kehamilan maupun setelah 

kehamilan. Sehingga indeks massa tubuh ibu hamil dapat terkontrol selama 

masa kehamilannya dan tidak termasuk dalam kategori obesitas yang dapat 

menyebabkan hipertensi. 

2. Bagi Puskesmas agar cepat menindaklanjuti pasien yang mengalami 

hipertensi guna mencegah komplikasi selama kehamilan sekaligus 

meminimalisir kejadian hipertensi dikalangan masyarakat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan variabel yang 

lain baik dari faktor maternal maupun faktor kehamilan agar dapat 

mengetahui tentang faktor risiko yang lebih beragam terhadap terjadinya 

hipertensi pada ibu hamil. 
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LAMPIRAN 

1. Lampiran Hasil SPSS 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kejadian Hipertensi * Umur 116 100.0% 0 0.0% 116 100.0% 

Kejadian Hipertensi * Paritas 116 100.0% 0 0.0% 116 100.0% 

Kejadian Hipertensi * 

Riwayat Abortus 

116 100.0% 0 0.0% 116 100.0% 

Kejadian Hipertensi * 

Obesitas 

116 100.0% 0 0.0% 116 100.0 % 

Kejadian Hipertensi * Umur 

Crosstab 

 

Umur 

Total 

<20 atau >35 

Tahun 20-35 Tahun 

Kejadian 

Hipertensi 

Tidak Mengalami 

Hipertensi 

Count 16 42 58 

% within Kejadian 

Hipertensi 

27.6% 72.4% 100.0% 

% within Umur 48.5% 50.6% 50.0% 

% of Total 13.8% 36.2% 50.0% 

Mengalami 

Hipertensi 

Count 17 41 58 

% within Kejadian 

Hipertensi 

29.3% 70.7% 100.0% 

% within Umur 51.5% 49.4% 50.0% 

% of Total 14.7% 35.3% 50.0% 

Total Count 33 83 116 

% within Kejadian 

Hipertensi 

28.4% 71.6% 100.0% 

% within Umur 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 28.4% 71.6% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .042a 1 .837   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .042 1 .837   

Fisher's Exact Test    1.000 .500 

Linear-by-Linear Association .042 1 .838   

N of Valid Cases 116     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Kejadian Hipertensi * Paritas 

Crosstab 

 

Paritas 

Total Tidak Beresiko Beresiko 

Kejadian 

Hipertensi 

Tidak 

Mengalami 

Hipertensi 

Count 20 38 58 

% within Kejadian Hipertensi 34.5% 65.5% 100.0% 

% within Paritas 42.6% 55.1% 50.0% 

% of Total 17.2% 32.8% 50.0% 

Mengalami 

Hipertensi 

Count 27 31 58 

% within Kejadian Hipertensi 46.6% 53.4% 100.0% 

% within Paritas 57.4% 44.9% 50.0% 

% of Total 23.3% 26.7% 50.0% 

Total Count 47 69 116 

% within Kejadian Hipertensi 40.5% 59.5% 100.0% 

% within Paritas 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 40.5% 59.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.753a 1 .186   

Continuity Correctionb 1.288 1 .256   

Likelihood Ratio 1.758 1 .185   

Fisher's Exact Test    .256 .128 

Linear-by-Linear Association 1.738 1 .187   

N of Valid Cases 116     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Kejadian Hipertensi * Riwayat Abortus 

Crosstab 

 

Riwayat Abortus 

Total Tidak Beresiko Beresiko 

Kejadian Hipertensi Tidak 

Mengalami 

Hipertensi 

Count 53 5 58 

% within Kejadian Hipertensi 91.4% 8.6% 100.0% 

% within Riwayat Abortus 52.0% 35.7% 50.0% 

% of Total 45.7% 4.3% 50.0% 

Mengalami 

Hipertensi 

Count 49 9 58 

% within Kejadian Hipertensi 84.5% 15.5% 100.0% 

% within Riwayat Abortus 48.0% 64.3% 50.0% 

% of Total 42.2% 7.8% 50.0% 

Total Count 102 14 116 

% within Kejadian Hipertensi 87.9% 12.1% 100.0% 

% within Riwayat Abortus 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 87.9% 12.1% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.300a 1 .254   

Continuity Correctionb .731 1 .393   

Likelihood Ratio 1.316 1 .251   

Fisher's Exact Test    .393 .197 

Linear-by-Linear Association 1.289 1 .256   

N of Valid Cases 116     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Kejadian Hipertensi * LILA Crosstabulation 

 

        LILA 

Total Tidak Beresiko Beresiko 

Kejadian 

Hipertensi 

Tidak Mengalami 

Hipertensi 

Count 45 13 58 

% within Kejadian Hipertensi 77.6% 22.4% 100.0% 

% within LILA 57.7% 34.2% 50.0% 

% of Total 38.8% 11.2% 50.0% 

Mengalami Hipertensi Count 33 25 58 

% within Kejadian Hipertensi 56.9% 43.1% 100.0% 

% within LILA 42.3% 65.8% 50.0% 

% of Total 28.4% 21.6% 50.0% 

Total Count 78 38 116 

% within Kejadian Hipertensi 67.2% 32.8% 100.0% 

% within LILA 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 67.2% 32.8% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.636a 1 .018   

Continuity Correctionb 4.735 1 .030   

Likelihood Ratio 5.709 1 .017   

Fisher's Exact Test    .029 .014 

Linear-by-Linear Association 5.587 1 .018   

N of Valid Cases 116     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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2. Lampiran Dokumentasi Pengambilan Data 

 

• Pengambilan data di Puskesmas Kassi Kassi 
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• Pengambilan data di Puskesmas Dahlia 
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3. Lampiran Sampel Kasus dan Kontrol 

 

SAMPEL KASUS 

 

No. 

 

No. Registrasi 

 

Nama Pasien 

 

Usia 

 

Paritas 

Riwayat 

Abortus 

 

LILA 

1. 328/19 Ny. I 28 0 0  Obesitas  

2. 195/19 Ny. A 37 3 0 Obesitas  

3. 117/19 Ny. M 29 3 0 Obesitas 

4. 391/19 Ny. J 45 2 1 Obesitas 

5. 1042/19 Ny. I 35 3 0 Obesitas 

6. 154/19 Ny. U 36 2 0 Overweight 

7. 233/19 Ny. T 28 0 0 Obesitas 

8. 943/18 Ny. S 24 3 0 Normal 

9. 266/19 Ny. M 24 1 0 Obesitas 

10. 1018/19 Ny. H 23 1 0 Obesitas 

11. 587/19 Ny. S 27 0 0 Obesitas 

12. 613/19 Ny. J 38 1 0 Obesitas 

13. 499/19 Ny. R 21 1 0 Underweight 

14. 433/19 Ny. M 30 0 1 Normal 

15. 220/19 Ny. Y 25 1 0 Underweight 

16. 807/20 Ny. A 23 1 0 Overweight 

17. 855/20 Ny. R 31 1 0 Overweight 

18. 280/20 Ny. J 21 1 0 Normal 
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19. 629/20 Ny. R 40 2 0 Normal 

20. 709/20 Ny. A 35 7 0 Obesitas 

21. 571/20 Ny. S 42 4 0 Normal 

22. 827/20 Ny. A 22 1 0 Overweight 

23. 502/20 Ny. H 23 1 0 Overweight 

24. 788/20 Ny. S 36 2 0 Obesitas 

25. 751/20 Ny. I 35 0 1 Obesitas 

26. 230/20 Ny. D 34 2 0 Obesitas 

27. 409/20 Ny. M 26 0 0 Obesitas 

28. 974/20 Ny. N 21 1 0 Obesitas 

29. 495/20 Ny. K 30 0 0 Normal 

30. 420/20 Ny. I 40 5 2 Obesitas 

31. 736/20 Ny. R 35 2 0 Underweight 

32. 196/20 Ny. R 40 4 0 Underweight 

33. 367/20 Ny. F 23 0 0 Normal 

34. 528/20 Ny. S 25 0 0 Normal 

35. 817/20 Ny. N 33 1 1 Normal 

36. 727/20 Ny. W 28 1 0 Underweight 

37. 546/20 Ny. I 30 1 0 Obesitas 

38. 559/20 Ny. H 35 3 1 Normal 

39. 707/20 Ny. S 21 0 0 Underweight 

40. 515/20 Ny. H 24 2 0 Obesitas 

41. 588/20 Ny. Y 31 2 0 Overweight 
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42. 69/19 Ny. M 40 4 1 Normal 

43. 107/19 Ny. S 42 3 0 Obesitas 

44. 50/19 Ny. K 26 2 0 Obesitas 

45. 76/19 Ny. M 37 4 0 Obesitas 

46. 112/19 Ny. A 39 1 0 Obesitas 

47. 114/19 Ny. N 37 3 2 Underweight 

48. 66/19 Ny. I 35 2 0 Normal 

49. 35/20 Ny. R 24 0 0 Underweight 

50. 56/20 Ny. I 24 2 1 Normal 

51. 118/20 Ny. N 27 2 0 Overweight 

52. 124/20 Ny. I 34 2 0 Underweight 

53. 128/20 Ny. F 28 2 0 Normal 

54. 131/20 Ny. N 37 2 0 Normal 

55. 132/20 Ny. A 19 1 0 Overweight 

56. 138/20 Ny. F 38 6 0 Overweight 

57. 168/20 Ny. J 33 1 0 Obesitas 

58. 296/20 Ny. I 32 3 0 Obesitas 
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SAMPEL KONTROL 

 

 

No. 

 

No. Registrasi 

 

Nama Pasien 

 

Umur 

 

Paritas 

Riwayat 

Abortus 

 

LILA 

1. 104/19 Ny. R 21 0 0 Normal 

2. 105/19 Ny. E 23 0 0 Normal 

3. 106/19 Ny. N 26 1 6 Underweight 

4. 109/19 Ny. R 21 0 1 Normal 

5. 86/19 Ny. A 29 4 0 Normal 

6. 57/19 Ny. S 28 1 0 Normal 

7. 54/19 Ny. A 27 1 0 Normal 

8. 50/19 Ny. N 38 1 0 Normal 

9. 29/19 Ny. M 36 2 0 Normal 

10. 36/19 Ny. K 32 2 0 Underweight 

11. 03/19 Ny. R 28 2 0 Normal 

12. 08/19 Ny N 23 1 0 Normal 

13. 12/19 Ny. N 26 2 0 Obesitas 

14. 17/19 Ny. F 37 4 0 Normal 

15. 25/19 Ny. L 34 3 1 Normal 

16. 26/19 Ny. R 18 1 0 Obesitas 

17. 28/19 Ny. R 30 0 0 Obesitas 

18. 39/19 Ny. J 26 2 0 Obesitas 

19 60/19 Ny. R 29 2 0 Obesitas 
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20. 64/19 Ny. R 35 1 0 Underweight 

21. 102/19 Ny. K 24 0 0 Normal 

22. 103/19 Ny. S 30 4 0 Normal 

23. 82/19 Ny. R 32 0 1 Normal 

24. 40/19 Ny. N 22 0 0 Normal 

25. 55/19 Ny. H 36 1 0 Underweight 

26. 23/20 Ny. N 27 0 0 Obesitas 

27. 25/20 Ny. H 32 1 0 Normal 

28. 35/20 Ny. R 24 0 0 Underweight 

29. 37/20 Ny. R 39 0 0 Normal 

30. 35/20 Ny. W 30 3 0 Underweight 

31. 77/20 Ny. S 28 2 0 Normal 

32. 84/20 Ny. T 36 2 0 Obesitas 

33. 86/20 Ny. M 27 1 0 Normal 

34. 88/20 Ny. D 24 0 0 Obesitas 

35. 90/20 Ny. N 25 0 0 Obesitas 

36. 99/20 Ny. R 21 0 0 Obesitas 

37. 167/20 Ny. I 19 0 0 Normal 

38. 180/20 Ny. S 37 4 0 Obesitas 

39. 256/20 Ny. M 24 2 0 Normal 

40. 260/20 Ny. N 29 0 0 Normal 

41. 262/20 Ny. R 36 2 0 Normal 

42. 311/20 Ny. B 36 0 0 Normal 
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43. 320/20 Ny. F 39 0 0 Normal 

44. 325/20 Ny. R 24 1 0 Obesitas 

45. 327/20 Ny. U 18 0 0 Obesitas 

46. 247/20 Ny. R 21 1 0 Underweight 

47. 244/20 Ny. N 39 2 0 Normal 

48. 227/20 Ny. R 36 0 0 Normal 

49. 223/20 Ny. A 18 0 1 Normal 

50. 46/19 Ny. I 23 0 0 Normal 

51. 105/19 Ny. K 25 1 0 Normal 

52. 92/19 Ny. H 28 1 0 Normal 

53. 52/19 Ny. Y 23 1 0 Normal 

54. 63/19 Ny. S 19 0 0 Underweight 

55. 81/19 Ny. N 25 0 0 Underweight 

56. 93/19 Ny. R 28 2 0 Normal 

57. 90/19 Ny. I 27 2 0 Underweight 

58. 50/19 Ny. F 21 4 0 Normal 
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Lampiran 4. Permohonan Izin Pengambilan Data Awal
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Lampiran 5. Izin Penelitian 
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Lampiran 6. Rekomendasi Izin Penelitian 
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Lampiran 7. Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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