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HUBUNGAN STATUS GIZI IBU HAMIL BERDASARKAN LILA 
DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) 

Muhammad Zulfikar(1), Dewi Setiawati(2), Utami Murti Pratiwi(3),  

Rauly Rahmadahni(4), Fatmawaty Hilal(5) 

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

ABSTRAK  
Kejadian BBLR pada Bayi Baru Lahir (BBL) atau neonatus pada periode 2005-
2010 sebesar 15%. WHO melaporkan bayi dengan berat <2500 gram 
berkontribusi sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki 
resiko kematian 20 kali lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat badan 
lahir normal. Tujuan: untuk mengetahui Hubungan Status Gizi Ibu Hamil 
Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di 
Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019. Metode: Penelitian ini 
adalah observasional analitik dimana peneliti hanya melakukan observasi terhadap 
objek yang diteliti tanpa melakukan perlakukan dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang 
melahirkan di Kabupaten Maros dengan melahirkan bayi BBLR yang memenuhi 
kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah sampel 200 sampel. Sampel diambil 
menggunakan data sekunder dan kemudian dianalisa dengan menggunakan uji 
Chi-Square dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% (α=0,05) dan uji korelasi 
pearson. Hasil: Uji hipotesis dengan menggunakan Chi-Square dengan tingkat 
kemaknaan sebesar 5% (α=0,05), diperoleh nilai p-value adalah 0,000 (P<0,05) 
dan analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.265 lebih besar 
dari r table 0.138 untuk N = 200, dan Nilai signifikansi p-value <0.005 (0.408), 
yang berarti terdapat hubungan antara status gizi (LILA) dengan  kejadian BBLR 
di Kabupaten Maros periode Januari-Desember tahun 2019. Kesimpulan: 
Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi ibu berdarsarkan (LILA) 
dengan Kejadian BBLR di Kabupaten Maros periode Januari-Desember tahun 
2019. 

 

Kata Kunci: Status Gizi, LILA, BBLR, Hubungan Status Gizi dengan BBLR. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Masalah kesehatan global di bidang gizi kesehatan ibu dan anak (KIA) 

yang menjadi target perbaikan World Health Organization (WHO) dan juga 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) adalah tingginya angka kejadian 

stunting, anemia, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), overweight, wasting, 

dan rendahnya jumlah anak yang memperoleh Air Susu Ibu (ASI) eksklusif 

(WHO,2016). Data Organisasi ke sehatan dunia (WHO) terkait kondisi gizi 

kesehatan ibu dan anak menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. WHO 

melaporkan bahwa  pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia 

mengalami stunting. Pada tahun 2016, jumlah anak menderita stunting sebesar 

155 juta, dengan 56% berada di Asia. Kejadian BBLR pada Bayi Baru Lahir 

(BBL) atau neonatus pada periode 2005-2010 sebesar 15%.  

Permasalahan gizi yang sering terjadi pada ibu hamil selain dari anemia 

pada kehamilan adalah Kekurangan Energi Kronik (KEK), data Riskesdas pada 

tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi resiko Kekurangan Energi Kronis 

(KEK)  pada ibu hamil sebesar 17,3% dimana kisaran presentase tertinggi 

ditemukan pada wanita hamil dengan rentang usia 15-34 tahun. Data tersebut 

menandakan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia ditinjau dari aspek gizi belum 

dalam keadaan baik (Kemenkes,RI, 2018). Kekurangan energi kronis adalah suatu 

kondisi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan nutrisi antara protein 

dan energi, sehingga nutrisi yang diperlukan oleh tubuh tidak terpenuhi 

(Kemenkes RI, 2016). Kehamilan  dengan status gizi buruk atau mengalami 

Kekurangan Energi Kronik (KEK) cenderung melahirkan bayi dengan berat lahir 

rendah (BBLR). (Permatasari, 2008)  

Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dapat mempengaruhi  

pertumbuhan janin yang dikandung. Jika status gizi ibu normal pada periode 

sebelum dan selama kehamilan akan melahirkan bayi yang sehat, cukup  bulan 
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dengan berat badan normal. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan asupan 

makanan yang kita konsumsi setiap harinya baik sebelum dan terlebih lagi selama 

kehamilan. Sebagaimana firman Allah swt dalm Q.S: Al Maidah Ayat : 88. 

Terjemahannya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya”.  

 Dalam buku Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa di sini ditegaskannya 

perintah memakan makanan yang halal, dan dengan demikian, menghasilkan 

makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan 

perintah ini tercegah pulalah praktek-praktek keberagamaan yang melampaui 

batas. Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi, baik, 

lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas 

kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mu’minun, yakni orang-orang yang 

mantap keimanannya. Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini, adalah 

segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan 

kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. 

Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini 

memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. al-

Baqarah [2]: 68, penulis antara lain mengemukakan bahwa, tidak semua makanan 

yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, 

yaitu: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas 

yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu 

pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi 

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

kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau pun baik buat 

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

kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik. 

 



 

3 
 

Disni pandangan saya terkait ayat dan tafsiran pada buku almisbah 

tersebut bahwa Allah swt memerintahkan agar memakan rezeki yang halal dan 

baik, yang telah dikaruniakan-Nya. Yang dimaksud dengan halal dalam ayat ini 

identik dengan pengertian yang telah disebutkan pada ayat 168 Surah Al-Baqorah, 

yaitu halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangakan toyyib  (baik) 

adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, 

vitamin, protein, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, 

karena makanan yang tidak baik atau yang diharamkan, jika dikonsumsi akan 

merusak, seperti makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau 

mengandung racun dan lain-lain. 

Untuk mengetahui status gizi ibu hamil dapat ditentukan dengan parameter 

(Berat Badan, Hemoglobin (Hb), dan Lingkar Lengan Atas (LILA)). Salah satu 

cara untuk mengetahui apakah seorang wanita hamil menderita KEK atau tidak 

bila ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil 

tersebut dikatakan KEK atau kurang gizi dan beresiko melahirkan dengan BBLR 

(Maryanda,2017).  

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang baru lahir 

dengan berat badan < 2500 gram. BBLR merupakan salah satu indikator untuk 

melihat bagaimana derajat atau status kesehatan anak, sehingga berperan penting 

untuk memantau bagaimana status kesehatan anak sejak dilahirkan, apakah anak 

tersebut status kesehatannya baik atau tidak. Bayi BBLR terutama Bayi Berat 

Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR) memiliki risiko yang lebih besar terhadap 

kelainan kognitif, gangguan perilaku, gangguan tumbuh kembang. Untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang pada bayi BBLR serta mencegah dampak yang 

buruk di masa yang akan datang, maka hal yang terpenting adalah pemberian 

nutrisi yang adekuat untuk meningkatkan pertumbuhan bayi. Hal ini berhubungan 

dengan pemberian nutrisi yang tepat secara dini, dimulai sejak di Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU). Nutrisi yang tepat adalah pemberian Air Susu Ibu 

(ASI), susu formula BBLR, dan nutrisi parenteral lainnya. Pemberian ASI sangat 

bermanfaat karena mengandung nutrisi penting seperti Long Chain 
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Polyunsaturated Fatty Acid (LC-PUFA). Sebagaimana firman Allah swt dalam 

Q.S: Al Ahqaf Ayat : 15. 

 

Terjemahannya : “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”  

 Dalam buku Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Ayat di atas tidak 

menyifati kata insan manusia dengan satu sifat pun, demikian juga al-walidain, 

kedua orang tua. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa kemanusiaan 

mengharuskannya berbakti kepada kedua orang tua dan bahwa bakti tersebut 

harus tertuju kepada kedua orang tua - dalam kedudukannya sebagai ibu bapak - 

betapapun keadaan mereka. Itu sebabnya al-Qur’an mewasiatkan untuk berbuat 

kepada keduanya - paling tidak dalam kehidupan dunia ini - walaupun mereka 

kafir. Kemudian pada Firman-Nya: wahamluhu wafishaluhu tsalatsuna syahran, 

kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan, mengisyaratkan bahwa 

masa kandungan minimal adalah enam bulan, karena pada QS. al- Baqarah [2]: 

233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun 

yakni 24 bulan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah 

sembilan bulan, karena masa kandungan yang normal adalah sembilan bulan. 

Betapapun, ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak 

dengan ASI. 

BBLR menjadi masalah kesehatan masyarakat karena merupakan salah 

satu penyebab tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) (Sistriani, 2008). Yang 

dimana  berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam waktu 1 (satu)  jam 

pertama baru lahir. WHO melaporkan bayi dengan berat <2500 gram 

berkontribusi sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki 

resiko  kematian 20 kali  lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat yang 
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lahir badan normal. Di negara ASEAN Indonesia menempati urutan kedua dengan 

prevalensi BBLR tertinggi dianatara negara ASEAN lainnya setelah Filpina 

(21,2%) (Supiati,2016). Untuk kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi-Selatan 

menempati urutan ke tujuh tertinggi dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan 

presentase kejadian BBLR sebesar 12%, dengan Provinsi tertinggi angka kejadian 

BBLR yaitu Sulawesi Tengah (16,9%) dan terendah di Sumatra Utara (7,2%) 

(Dinkes,2014). 

Menurut profil kesehatan Provinsi Sulawesi-Selatan tanun 2015 jumlah 

bayi lahir hidup sebesar 149.929, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 120,293 

dengan jumlah BBLR yaitu 9.783 kasus (8,13%) dan tertinggi di kota Makassar 

sebesar 690 kasus (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel,2016). Dan berdasarkan data 

profil kesehatan kabupaten Maros tahun 2017, Jumlah kelahiran hidup di 

Kabupaten Maros tahun 2017 sebanyak 5.638 kelahiran hidup dan ditemukan 238 

bayi (4,2%) yang mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (Profil 

Kesehatan Kab Maros, 2017). 

Faktor resiko Bayi BBLR di pegaruhi oleh beberapa  faktor yaitu: faktor 

Ibu, Faktor obstetri, Faktor janin dan plasenta, dan Faktor lingkungan. Untuk 

faktor ibu itu sendiri meliputi usia ibu, status gizi ibu, status antenatal care, 

penyakit medis ibu, status ekonomi, pekerjaan, pendidikan,  paritas dan jarak 

kehamilan. Untuk faktor janin yaitu  infeksi dalam rahim, kelainan kongenital, 

dan jenis kelamin janin (Proverawati, 2010). Penyebab BBLR salah satunya 

adalah Kekurang Energi Kronik (KEK), karena berat janin dipengaruhi pula oleh 

status gizi ibu pada saat konsepsi dan melahirkan  yang dapat disebabkan oleh 

kekurangan gizi selama hamil, sehingga suplai zat gizi pada janin pun berkurang. 

Akibat KEK pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat sampai terjadi 

BBLR (Arisman, 2010).    

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan judul “Hubungan 

Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 

2019”. 
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B. Rumusan Masalah 

“Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan status 

gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir 

Rendah di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019?” 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan antara status gizi ibu hamil berdasarkan LILA 

dengan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara status gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan 

kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah. 

D. Definisi Operasional  

1. Status Gizi Ibu Hamil 

a. Definisi   :  Status gizi ibu hamil dalam penelitian ini 

adalah status gizi yang diukur melalui LILA pada ibu hamil 

saat Antenatal Care (ANC). 

b. Alat ukur : Lingkar Lengan Atas (LILA) yang 

tercantum di rekam medik 

c. Interpretasi : Status Gizi Baik LILA ≥ 23,5 cm  

  Status Gizi KEK jika LILA <23,5 cm   

2. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)  

a. Definisi  : Bayi lahir hidup dengan berat badan <2500 

gram tanpa memandang usia gestasi gestasi (Proverawati A. 

2010). 

a. Alat ukur : Rekam medik (Berat lahir) 

b. Interpretasi : Bayi dengan berat badan <2500 gram  
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E. Kajian Pustaka 

No Penelitian / 
Tahun Judul Metode Jumlah 

Sampel 
Cara 

Pengukuran Hasil Perbedaan 

1. Hasriyani, 
Suharyo 
Hadisaputro, 
Kamilah 
Budhi, 
Mexitalia 
Setiawati, 
Henry 
Setyawan 
(2018) 

Berbagai 
Faktor 
Risiko 
Kejadian 
Bayi Berat 
Lahir 
Rendah 
(BBLR) 
(Studi di 
Beberapa 
Puskesmas 
Kota 
Makassar) 

Observasional 
analitik 
dengan desain 
case control 
dilengkapi 
analisis 
kualitiatif 
dengan 
indepth 
interview 

69 
Sampel 

Menggunakan 
kuesioner 

Didapatkan 
bahwa status 
gizi kurang, 
dan  penyakit 
kehamilan 
merupakan 
faktor risiko 
terhadap 
kejadian 
BBLR 

Pada Penelitian 
hasriyani dkk 
dilakukan 
pengukuran 
dengan cara 
kuesioner 
sedangkan 
pada penelitian 
saya dilakukan 
dengan cara 
melihat rekam 
medik 

2.  Siti Idrawati, 
Suratini (2015) 

Hubungan 
status gizi 
ibu hamil 
dengan 
kejadian 
BBLR di 
wilayah 
Puskesmas 
Minggir 

Deskriptif 
korelasi, 
dengan 
Desain 
penelitian 
case control 

102 
Sampel 

Menggunakan 
data sekunder 
yaitu 
pengumpulan 
data yang 
diperoleh dari 
orang lain 
atau data 
rekam medik 
dan laporan 
KIA yang ada 
di Puskesmas 
Minggir 

Didapatkan 
bahwa 
terdapat 
hubungan 
antara status 
gizi ibu hamil 
dengan 
kejadian 
BBLR. 

Desain 
penelitian yg 
saya pakai dan 
penelitian Siti 
Indrawati 
berbeda, 
penelitian saya 
memakai 
observasional 
analitik dan 
penelitian Siti 
Indrawati 
menggunakan 
case control. 
Pada penelitian 
Siti Idrawati 
mengambil 
sampel 
penelitian 
yakni bayi 
yang BBLR 
sedangkan 
penelitian  saya 
mengambil 
sampel yakni 
seluruh ibu 
hamil. Pada 
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penelitian  Siti 
Idrawati 
menggunakan 
cara 
pengukuran yg 
didapatkan dari 
orang lain dan 
dari data rekam 
medik 
sedangkan cara 
pengukuran 
yang saya 
ambil hanya 
data rekam 
medik 

3.  Vinta Mayanda 
(2017) 

Hubungan 
status gizi 
ibu dengan 
Bayi Berat 
Badan 
Lahir 
Rendah 
(BBLR) 
RSIA 
Mutia Sari 
Kacamatan 
Mandau 

Kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
survey cross 
sectional 

105 
Sampel 

Menggunakan 
data Rekam 
Medik RSIA 
Mutia Sari 

Didapatkankan 
bahwa ibu 
dengan LILA 
yang tidak 
normal 
beresiko 5 kali 
melahirkan 
bayi dengan 
BBLR 
dibandingkan 
dengan LILA 
ibu yang 
normal 

Pada penelitian 
Vinta Mayanda  
Peneliti 
mengambil 
sampel 
sebanyak 105 
responden 
sedangkan 
pada penelitian 
saya sampel 
yang saya 
ambil 
sebanyak 100 
responden 

4.  Elisa Murti 
Puspitaningrum 

(2018) 

Hubungan 
status gizi 
ibu dengan 
kejadian 
Bayi Berat 
Badan 
Lahir 
Rendah 
(BBLR) di 
RSIA 
Annisa 
Kota 
Jambi 
Tahun 

Deskriptif 
analitik, 
menggunakan 
metode 
retrospektif 
dengan 
rancangan 
case control  
 

84 
Sampel 

Menggunakan 
data 
sekunder, 
yaitu 
berdasarkan 
pada catatan 
medis 

Terdapat 
hubungan 
antara status 
gizi ibu hamil 
dengan 
kejadian Bayi 
Berat Badan 
Lahir Rendah 
(BBLR)  

Metode 
penelitian yg 
digunakan 
pada penelitian 
Elisa Murti 
menggunakan 
metode 
retrospektif 
dengan 
menggunakan 
rancangan case 
control 
sedangkan 
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2018 metode yg saya 
gunakan 
observasi 
analitik dengan 
menggunakan 
pendekatan 
cross sectional. 
Kemudian 
Populasi yg di 
ambil adalah 
seluruh bayi 
yang lahir di 
RSIA Annisa 
sedangkan 
populasi yg 
saya ambil 
yakni seluruh 
ibu hamil 
(namun untuk 
pengambilan 
sampel tetap 
memperhatikan 
kriteria inklusi 
dan eksklusi) 

5.  Lina Widi 
Astuti (2012) 

Hubungan 
Status Gizi 
Ibu Hamil 
Dengan 
Kejadian 
BBLR di 
RB Karya 
Rini 
Magelang 

Desktiptif 
analitik 
dengan 
pendekatan 
waktu cross 
sectional 

167 
Sampel 

Menggunakan 
data rekam 
medik 

Terdapat 
hubungan 
bermakna 
antara status 
gizi ibu hamil 
dengan 
kejadian 
BBLR 

Pada penelitian 
Lina Widi 
Astuti 
Pengambilan 
sampel yang 
digunakan 
yakni 
sistematik 
random 
sampling 
sedangkan 
pada penelitian 
saya 
pengambilan 
sampel yang 
saya gunakan 
yakni 
purposive 
sampling 
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F. Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian 

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode 

Januari-Desember Tahun 2019. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mengetahui status gizi ibu hamil di Kabupaten Maros Periode 

Januari-Desember Tahun 2019. 

2) Mengetahui kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten 

Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019. 

G. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penelitian serta menerapkan ilmu 

yang telah didapat selama stusdi khususnya mengenai Hubungan Status 

Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 

Tahun 2019. 

b. Bagi Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan 

acuan, dan menambah pengetahuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak. 

c. Bagi Instansi 

Sebagai bahan informasi bagi instansi kesehatan dan tenaga 

kesehatan dalam pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak  mengenai 

pentingya memperhatikan status gizi ibu untuk mencegah terjadinya 

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). 
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BAB II  
TINJUAN PUSTAKA 

A. Status Gizi Ibu Hamil 

Status gizi dapat diartikan sebagai keadaan tubuh sebagai akibat dari 

mengonsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.status gizi ibu pada 

waktu pembuahan dan selama kehamilan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

janin dalam kandungan (Sulistyoningsih, 2012.Pudjiadi, 2003.) Status gizi 

dapat diklasifikasikan menjadi status gizi normal dan malnutrisi. 

1. Status gizi normal 

Keadaan tubuh yang mencerminkan keseimbangan antara konsumsi 

dan penggunaan gizi oleh tubuh (adekuat) 

2. Malnutrisi 

Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif 

maupun absolut satu atau lebih zat gizi. Terdapat empat bentuk 

malnutrisi, yaitu: 

a) Under nutrition : kekurangan konsumsi pangan secara relatif 

atau absolut untuk periode tertentu. 

b) Spesific deficiency : kekurangan zat gizi tertentu. 

c) Over nutrition : kelebihan konsumsi pangan untuk periode 

tertentu. 

d) Imbalance : Keadaan disproporsi zat gizi (Hasdianah, 2014). 

 

Potongan ayat : 6, Q.S At-Tahrim  

Terjemahannya : “Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka” 

 Dari ayat diatas menjelaskan bahwa hendaknyalah kita menjaga diri kita, 

menjaga keluarga kita dari segala sesuatu yang berdampak negatif. Demikian pula 

yang kita bahas sekarang ini, hendaknya kita menjaga calon bayi yang akan kita 

lahirkan nanti agar terhindar dari bayi BBLR. Caranya adalah hendaknya ibu yang 
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mengandung bayinya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, memenuhi 

kebutuhan gizinya dan menjaga berat badannya agar supaya bayi yang akan 

dilahirkan nanti bisa lahir dalam keadaan sehat. 

 Apabila ibu mengalami kekurangan gizi sebelum hamil atau selama 

minggu pertama kehamilan memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi yang 

mengalami kerusakan otak dan sumsum tulang karena pembentukan sistem saraf 

sangat peka pada 2-5 minggu pertama. Ketika ibu yang sedang  hamil mengalami 

kekurangan gizi, maka cenderung akan melahirkan bayi dengan Berat Badan 

Lahir Rendah (<2500 gram), hal ini dikarenakan pada masa ini janin akan tumbuh 

dengan sangat cepat dan terjadi penimbunan jaringan lemak (Sulistyoningsih, 

2012). 

1. Penilaian Status Gizi Ibu Hamil 

Penilaian status gizi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu dengan memantau pertambahan berat badan selama hamil 

(IMT), mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA), dan mengukur kadar Hb. 

Pengukuran  Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan metode penilaian 

status gizi yang umum dilakukan pada ibu hamil karena pada wanita hamil 

dengan malnutrisi (gizi kurang atau lebih) kadang-kadang menunjukkan 

edema tapi jarang mengenai lengan atas (Ferial, 2011). 

Lingkar lengan atas (LILA) merupakan gambaran keadaan jaringan 

otot dan lapisan lemak bawah kulit. LILA mencerminkan tumbuh 

kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh oleh cairan 

tubuh. Ukuran LILA digunakan untuk skrinning kekurangan energi kronis 

yang digunakan untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko melahirkan 

BBLR. Pengukuran LILA ditujukan untuk mengetahui apakah ibu hamil 

atau Wanita Usia Subur (WUS) menderita kurang energi kronis (KEK) 

(Kemenkes RI, 2014).  

Alat yang digunakan merupakan suatu pita pengukur yang terbuat dari 

fiberglass atau jenis ukuran kertas tertentu berlapis plastik. Cara 

mengukurnya yaitu:  
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1. Yang diukur pertengahan lengan atas sebelah kiri (tangan yang tidak 

aktif). Pertengahan ini dihitung jarak dari siku sampai batas lengan 

kemudian dibagi dua. 

2. Lengan dalam keadaan bergantung bebas, tidak tertutup kain atau 

pakaian. 

3. Pita dilingkarkan pada pertengahan lengan tersebut sampai cukup 

terukur keliling lingkar lengan, tetapi pita jangan terlalu kuat ditarik 

atau terlalu longgar (Supariasa, 2016). 

Pengukuran LILA pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) 

menurut adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat 

dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk mengetahui kelompok 

berisiko Kekurangan Energi Kronis (KEK). Wanita usia subur adalah 

wanita usia 15-45 tahun. Adapun tujuan Pengukuran LILA pada 

kelompok WUS tersebut:    

a. Mengetahui risiko KEK Wanita Usia Subur (WUS), baik ibu hamil 

maupun calon ibu, untuk menapis wanita yang mempunyai risiko 

melahirkan bayi BBLR. 

b. Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih 

berperan dalam pencegahan dan penanggulangan KEK. 

c. Mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. 

d. Meningkatkan peran serta petugas lintas sektoral dalam upaya 

perbaikan gizi Wanita Usia Subur (WUS) yang menderita KEK. 

e. Mengerahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran Wanita 

Usia Subur (WUS) yang menderita KEK (Supariasa, 2016) 

Ambang batas LILA dengan risiko KEK di Indonesia adalah 23,5 

cm. Apabila ukuran LILA kurang dari 23,5 cm atau dibagian merah pita 

LILA, artinya wanita tersebut mempunyai risiko KEK dan diperkirakan 

akan melahirkan BBLR (Putri, 2012). 

Penambahan berat badan selama hamil menurut Institute of 

Medicine adalah 11,3 -15,9 kg, pada ibu hamil dengan IMT rendah (< 
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18,5 ) kenaikan berat badan antara 12,5 kg sampai dengan 18 kg, ibu 

hamil dengan IMT sedang ( 18,5 -25,0) kenaikan berat badan 12 kg 

sampai dengan 16 kg, ibu hamil dengan IMT tinggi (> 25) sebesar 7 kg 

sampai dengan 11,5 kg dan untuk IMT obesitas (> 30) sebesar 5 kg sampai 

dengan 9 kg. Adapun untuk kategori ambang batas IMT untuk Indonesia 

yaitu Kekurangan Berat Badan Tingkat Berat < 17,0, Kekurangan Berat 

Badan Tingkat Ringan 17,0 – 18,5, normal >18,5- 25,0, Kelebihan berat 

badan tingkat ringan >25,0- 27,0 , Kelebihan berat badan tingkat berat >27. 
 

2. Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 

Kebutuhan nutrisi seorang ibu hamil meningkat selama kehamilan 

untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin, bersama-sama 

dengan perubahan-perubahan yang berhubungan pada struktur dan 

metabolisme yang terjadi pada ibu. Perubahan anatomi, fisiologi, dan 

biokimia pada tubuh ibu berdampak terhadap diet dan kebuhuhan 

nutrisinya. Perubahan ini berguna untuk mengatur metabolisme ibu, 

mendukung pertumbuhan janin, persiapan ibu untuk melahirkan, 

kelahitan, dan menyusui (Arisman, 2009). 

Kebutuhan energi untuk kehamilan yang normal perlu tambahan 

kira-kira 80.000 kalori selama masa kurang lebih 280 hari. Hal ini berarti 

perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih 300 kalori setiap hari 

selama hamil. Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara 

minimal. Kemudian sepanjang trimester II dan III kebutuhan energi terus 

meningkat sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II 

diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume 

darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak. 

Selama trimester III energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan 

janin dan plasenta (Zulhaida, 2003). 

Perubahan kebutuhan gizi ibu hamil tergantung dari kesehatannya. 

Dasar pengaturan gizi pada saat kehamilan adalah adanya penyesuaian 

faal selama kehamilan itu sendiri, yaitu: 
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1. Peningkatan basal metabolisme dan kebutuhan kalori. Metabolisme 

basal pada masa 4 bulan pertama mengalami peningkatan kemudian 

menurun 20-25% pada minggu terakhir. 

2. Perubahan fungsi alat pencernaan karena perubahan hormonal, 

peningkatan HCG, estrogen, progesteron, menimbulkan berbagai 

perubahan seperti mual muntah, motilitas lambung sehingga 

penyerapan makanan lebih lama, peningkatan absorpsi nutrient, dan 

motilitas usus sehingga timbul masalah obstipasi.  

3. Peningkatan fungsi ginjal sehingga banyak cairan yang disekresikan 

pada pertengahan kehamilan dan sedikit cairan di ekskresi pada 

bulan-bulan terakhir kehamilan. 

4. Peningkatan volume dan plasma darah hingga 50%, jumlah eritrosit 

20-30% sehingga terjadi penurunan hemodilulusi dan konsentrasi 

hemoglobin (Kusmiyati, 2009) 

Kebutuhan gizi ibu hamil menurut Arisman (2009) adalah  

1. Cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, dan 

mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu, janin dan plasenta. 

2. Makanan padat kalori lebih banyak membentuk jaringan tubuh 

bukan lemak. 

3. Cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat badan 

selama hamil. 

4. Perencanaan pertambahan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk 

memenuhi dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat 

menjalani kehami lan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi 

dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup 

energi untuk menyusui serta merawat bayi. 

5. Perawatan gizi yang dapat membantu pengobatan yang terjadi 

selama kehamilan. 

6. Mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan 

kebiasaan makan yang baik (gizi seimbang)  (Arisman, 2009). 
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Zat-zat gizi penting yang dibutuhkan ibu selama hamil sebesar 2500 

kalori perhari yang terdi dari: 

1. Karbohidrat (Energi) 

Karbohidrat merupakan zat gizi sumber utama, pada umumnya 

kandungan karbohidrat berkisar antara 60-70% dari total konsumsi 

energi. Pada ibu hamil kebutuhan energinya lebih banyak dari 

kebutuhan energi sebelum hamil berkisar antara 300 sampai 500 kkal. 

Energi tambahan ini dapat memenuhi metabolisme basal yang 

meningkat, akativtas fisik yang banyak menghabiskan energi, dan 

untuk cadangan energi (Wahyuni, 2008). Kebutuhan energi pada 

trimester 1 secara minimal. Kebutuhan tambahan energi pada 

trimester II diperlukan untuk penembahan volume darah, pemekaran 

jaringan tubuh, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan 

lemak. Pada trimester III, penambahan energi digunakan untuk 

pertumbuhan janin dan plasenta. Karena banyaknya perbedaan 

kebutuhan energi selama hamil, WHO menganjurkan jumlah 

tambahan energi pada trimeter I sebanyak 150 kkal, trimester II dan 

III  sebanyak 350 kkal (Arisman, 2009). Contoh bahan makanan yang 

mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, ubi jalar, gandum dll. 

2. Protein 

Protein merupakan komponen terbesar dalam tubuh setelah air. 

Protein adalah zat pembangun atau pembentuk jaringan baru. 

Kekurangan asupan protein pada saat hamil dapat menghambat 

pertumbuhan janin (Wahyuni, 2008). Protein yang dibutuhkan ibu 

hamil ditambah dengan kebutuhan pertumbuhan dan remodelling 

janin, uterus, plasenta, mammae, serta penambahan volume darah ibu 

(Cunningham, 2017). Contoh bahan makanan yang mengandung 

protein seperti ikan, udang, telur ayam, tahu, tempe dan udang. 

3. Lemak 

Lemak merupakan sumber energi terbesar dalam tubuh. Lemak 

berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh pada saat ibu 
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melahirkan, sebagai pelarut asan lemak dan pelarut vitamin A, D ,E, 

K. Asam lemak omega tiga dan enam juga diperlukan untuk 

pertubuhan otak bayi, perkembangan sistem saraf, fungsi penglihatan, 

dan bantalan bagi oragan-organ tertentu seperti ginjal dan biji mata. 

Mengonsumsi lemak dianjurkan tidak melebihi 25% dari total 

kebutuhan energi dalam mengonsumsi makanan sehari-hari (Wahyuni, 

2008). Contoh bahan makanan yang mengandung lemak seperti 

daging sapi, mentega, keju, kacang-kacangan dan minyak kelapa 

sawit. 

4. Kalsium 

Dalam kehamilan ibu dan bayi membutuhkan kalsium dalam 

menunjang pertumbuhan tulang, gigi, dan persendian janin (Wahyuni, 

2008). Ibu hamil menahan sekitar 30 gram kalsium, yang sebagian 

besar disalurkan ke janin pada tahap lanjut kehamilan. Jumlah ini 

hanya menggambarkan 2,5% dari kalsium total ibu. Sehingga ibu 

hamil membutuhkan suplemantasi 1,-2,0 gram kalsium per hari 

(Cunningham,2017). Contoh bahan makanan yang mengandung 

kalsium seperti susu sapi, yogurt, keju, kacang almond. 

5. Zat Besi 

Zat besi diperlukan untuk memproduksi hemoglobin (protein di sel 

darah merah yang berfungsi untuk mebaawa oksigen ke jaringan 

tubuh). Pada saat kehamilan kebutuhan zat besi bertambah dua kali 

lipat dibandingkan jika tidak hamil yaitu sekitar 56 mg perhari, hal ini 

dikarenakan bertambahnya volume darah untuk menampung 

perubahan tubuh ibu dan pasokan darah bagi janin ( Almatsier, 2004). 

Contoh bahan makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, 

kacang merah, brokoli, tahu. 

6. Asam Folat 

Suplemantasi asam folat terbukti telah menurunkan kejadian cacat 

tabung saraf pada janin. Asam folat juga diperlukan bagi pematangan 

sel. Jumlah yang dibutuhkan oelh ibu hamil ialah 400 miligram 
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perhari (Cunningham,2017). Contoh bahan makanan yang 

mengandung asam folat seperti telur ayam, jeruk, hati ayam, hati sapi, 

dan alpukat. 

3. Faktor-Faktor Yang Mepengaruhi Gizi Ibu Hamil 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  gizi pada ibu hamil 

yaitu: 

1. Umur 

Umur ibu pada saat hamil berpengaruh terhadap status gizi ibu, Hal ini 

dikarenakan semakin tua umur seseorang pada saat hamil, maka 

semakin tinggi energi yang dibutuhkan. 

2. Berat Badan 

Berat badan ibu sebelum hamil akan menentukan seberapa banyak 

asupan makanan yang harus dikonsumsi sewaktu hamil untuk 

memenuhi kebutuhan gizi janin sehingga bayi yang lahir memiliki 

berat badan yang normal. 

3. Aktivitas 

Jika Ibu yang memiliki aktivitas yang tinggi, maka kebutuhan energi 

yang dibutuhkan juga lebih tinggi. 

4. Kondisi Kesehatan   

Asupan makanan ibu sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya. 

Ibu hamil yang sedang sakit cederung memiliki nafsu makan yang 

menurun. Dan ibu hamil yang sedang sakit memerlukan tambahan 

supleman seperti protein, suplemen zat gizi, kalsium dan buah-buahan 

agar kebutuhan gizi ibu pada saat hamil tetap terpenuhi. 

5. Pengetahun Mengenai Gizi Kehamilan 

Pengetahuan ibu tentang gizi kehamilan sangat diperlukan agar ibu 

hamil dapat mengatur dan memperhatikan asupan makanannya pada 

saat hamil. 

6. Kedaan Ekonomi  

Keadaan ekonomi keluarga akan mempengaruhi kualitas dan jenis 

makanan yang dikonsumsi ibu hamil (Wibisono dan Ayu, 2008). 



 

19 
 

4. Akibat Kekurang Gizi Pada Ibu Hamil 

Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan 

masalah, baik pada ibu maupun janin, seperti diuraikan berikut ini. 

1. Terhadap Ibu 

Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi 

pada ibu antara lain: anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak 

bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. 

2. Terhadap Perslinan 

Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan 

persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature), 

pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi 

cenderung meningkat. 

3. Terhadap Janin  

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan kegururan, abortus, bayi 

lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia 

intra partum (mati dalam kandungan), lahir dengan Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) (Sulistyoningsih, 2012). 

B. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

1. Definisi  

Berat badan merupakan hasil pengukuran antropometri yang paling 

sering dilakukan dan  sangat berguna untuk mengetahui apakah bayi lahir 

dengan berat badan normal atau mengalami Bayi Berat Badan Lahir 

Rendah (Depkes RI, 2003).  

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah suatu kondisi di 

mana berat bayi yang baru lahir kurang dari 2500 gram tanpa 

memandang usia gestasi (Arda, 2015). BBLR di bedakan menjadi 2 

kategori yaitu beyi berat lahir rendah karena premature, (Umur 

kehamilan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena Intrauterina 

Growth Retardation (IUGR) yaitu bayi cukup bulan tetapi memilki berat 
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badan kurang untuk ukuran berat badan nirmal pada umumnya (Depkes 

RI,2003) 

2. Klasifikasi BBLR  

BBLR diklasifikasikan atas dua bagian yaitu berdasarkan berat 

badan bayi dan usia kehamilan. Berdasarkan berat badan bayi adalah 

sebagai  berikut : 

a. Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yaitu bayi yang lahir dengan 

berat badan lahir 1.500 - 2.500 gram 

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

lahir dengan berat badan 1.000-1.500 gram 

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

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

BBLR berdasarkan usia kehamilan adalah sebagai berikut: 

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

minggu dengan berat badan sesuai dengan berat badan untuk usia  

kehamilan. 

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

berat badan untuk usia kehamilan, yang berada di bawah persentil 

berat pada kurva pertumbuhan intrauterin. Biasanya disebutkan 

dengan bayi kecil untuk kehamilan (Arda, 2015). 

3. Epidemologi BBLR 

WHO melaporkan Bayi dengan berat <2500 gram berkontribusi 

sebanyak 60-80% dari seluruh kematian neonatus, dan memiliki resiko  

kematian 20 kali  lebih besar dibanding dengan bayi dengan berat yang 

lahir badan normal.  

Adapun presentase BBLR di negara berkembang adalah 16,5% 

yang dua kali lebih besar dibandingkan dengan negara maju (7%). Di 

negara-negara berkembang Indonesia menempati urutan ketiga sebagai 

negara dengan prevalensi BBLR tertinggi (11,1%), setelah india (27,6%), 

dan Afrika Sekatan (13,2%). Selain itu, untuk di negara ASEAN 
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Indonesia menempati urutan kedua dengan prevalensi BBLR tertinggi 

dianatara negara ASEAN lainnya setelah Filpina (21,2%) (Supiati,2016).  

Di Indonesia kematian neonatus terbanyak di Indonesia 

disebabkan oleh asfiksia (37%), Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

dan prematuritas (34%), sepsis (12%), hipotermi (7%), ikterus 

neonatorum (6%), postmatur (3%), dan kelainan kongenital (1%) per 

1.000 kelahiran hidup (Ratuain,dkk, 2015). Menurut profil kesehatan 

Provinsi Sulawesi-Selaatan tanun 2015 jumlah bayi lahir hidup sebesar 

149.929, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 120,293 dengan jumlah 

BBLR yaitu 9.783 kasus (8,13%) dan tertinggi di kota Makassar sebesar 

690 kasus (Profil Kesehatan Prov.Sul-Sel,2016) 

Untuk kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi-Selatan menempati 

urutan ke tujuh tertinggi dari 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan 

presentase kejadian BBLR sebesar 12%, dengan Provinsi tertinggi angka 

kejadian BBLR yaitu Sulawesi Tengah (16,9%) dan terendah di Sumatra 

Utara (7,2%) (Dinkes,2014). Dan berdasarkan data profil kesehatan 

kabupaten Maros tahun 2017, Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten 

Maros tahun 2017 sebanyak 5.638 kelahiran hidup dan ditemukan 238 

bayi (4,2%) yang mengalami BBLR (Bayi Berat Badan Lahir Rendah). 

(Profil Kesehatan Kab Maros, 2017) 

4. Etiologi dan Faktor Resiko BBLR 

Menurut teori ada bebrapa factor-faktor penyebab  Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah   

1. Faktor ibu 

a. Status gizi ibu hamil 

Status gizi sangat berpengaruh terhadap ibu hamil untuk 

pertumbuhan janin dalam kandungan. Karena apabila status gizi 

buruk saat sebelum atau selama hamil akan memberikan dampak 

pada anak yakni BBLR, dapat juga menghambat pertumbuhan otak 

janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi baru lahir akan mudah 
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terkena infeksi, abortus, dan lainnya. Sehingga sebelum atau 

selama kehamilan, ibu sebaiknya memeriksakan diri secara berkala 

agar baik ibu maupun janin dapat sehat dan lahir dengan baik. 

b. Sosial ekonomi rendah 

Kejadian tertinggi terhadap golongan sosial ekonomi yang 

terendah, disebabkan oleh keadaan gizi dan pengawasan yang 

kurang baik. Namun hal ini tidak dapat dijadikan acuan karena, 

pada ekonomi yang baikpun masih dapat terjadi BBLR. Kondisi 

sosial ekonomi yang kurang dapat mempengaruhi kecukupan 

asupan nutrisi bagi ibu selama hamil dan dapat juga menurunkan 

kualitas lingkungan sosial di sekitar ibu hamil. Hasil Riskesdas 

(2010), menunjukkan bahwa menurut tingkat pendidikan dan status 

sosial ekonomi terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat 

pendidikan dan status ekonomi, semakin rendah persentase berat 

badan lahir <2500 gram. 

c. Paritas 

Pada umumnya BBLR meningkat sesuai dengan meningkatnya 

paritas ibu. Dimana paritas primipara, yaitu wanita yang pernah 

melahirkan bayi dengan berat jenis di atas 2500 gram pada umur 

kehamilan 37 sampai 42 minggu memiliki risiko 1,32 kali lebih 

besar untuk terjadi BBLR. Paritas yang berisiko yaitu paritas nol 

yaitu ibu pertama kali hamil dan paritas lebih dari empat. Dimana 

komplikasi-komplikasi yang akan muncul pada ibu golongan 

paritas tinggi akan mempengaruhi perkembangan janin. Hal ini 

disebabkan karena adanya gangguan plasenta dan sirkulasi darah 

ke janin, sehingga pertumbuhan bayi terhambat. 

d. Kelainan bentuk uterus /serviks incompeten 

Keadaan ini dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kelahiran 

premature karena berkaitan dengan kontraksi uterus. Keadaan ini 

dihubungkan dengan kejadian premature dengan kelainan uterus 

karena kelainan bentuk tersebut dapat menjadi suatu keadaan yang 
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membuat perkembangan bayi menjadi tidak normal dan menjadi 

pencetus untuk terjadinya kelahiran premature, walaupun keadaan 

ini jarang terjadi. Serviks inkompeten dapat juga menjadi penyebab 

abortus selain partus preterm. 

e. Penyakit menahun/diderita ibu 

Apabila ibu menderita suatu penyakit, maka akan 

mempengaruhi janin yang ada dalam kandungannya, sehingga 

diperlukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat serta khusus. 

Adapun penyakit yang dapat memperburuk ibu maupun janin yaitu 

hipertensi kronik, diabetes, asma, dll. 

2. Faktor obstetric 

a. Kehamilan ganda 

Kehamilan ganda atau gemelli dapat membawa risiko bagi 

janin, bahaya bagi ibu tidak begitu besar, tetapi wanita dengan 

kehamilan kembar memerlukan perawatan yang khusus. Pada 

kehamilan kembar ini, berat badan janin dapat lebih rendah 

dibandingkan kehamilan tunggal walaupun umur gestasi sama 

antara ibu yang hamil kembar dengan ibu yang hamil tunggal. 

Semakin banyak jumlah bayi, maka semakin besar pula derajat 

reterdasi pertumbuhan. Derajat reterdasi pertumbuhan lebih besar 

jika dua atau lebih janin berasal dari ovum tunggal daripada jika 

setiap janin berasal dari ovum yang berbeda. 

b. Komplikasi kehamilan 

Komplikasi yang dapat atau sering terjadi selama kehamilan 

ibu ialah KPD, perdarahan antepartum (plasenta previa, solusio 

plasenta), HDK dengan atau tanpa edema pretibial, ancaman 

persalinan premature dan infeksi berat dalam kehamilan. 

- Ketuban pecah dini: merupakan penyebab persalinan prematur 

dimana ketuban pecah sebelum waktunya. Hal ini disebabkan 

karena berkurangnya kekuatan membrane atau meningkatnya 

tekanan intrauterine atau oleh kedua faktor tersebut. 
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Berkurangnya kekuatan ini dapat disebabkan karena infeksi  

selama janin berada dalam rahim ibu. 

- Hipertensi dalam kehamilan : hipertensi pada ibu hamil 

cenderung akan mempengaruhi timbulnya uteroplacental 

insufficiency yang menyebabkan kekurangan zat asam 

(anorexia) pada janin dalam masa sebelum atau sewaktu 

dilahirkan yang dapat menyebabkan kematian perinatal dan 

BBLR. 

3. Faktor janin dan plasenta 

a. Infeksi dalam rahim, kelainan kromsom, dan cacat bawaan 

Cacat bawaan yang terjadi dapat membuat persalinan menjadi 

premature, keguguran, lahir mati, atau kematian pada bayi setelah 

persalinan pada minggu pertama. Kelainan ini berkontribusi 

sebesar 20% terhadap kematian BBLR. Kelainan ini dapat terjadi 

karena kebiasaan atau gaya hidup ibu yang mengkonsumsi alkohol 

atau obat-obatan serta infeksi sebelum atau pada saat hamil. Bayi 

yang mengalami kelainan congenital berisiko 2,4 kali untuk lahir 

BBLR. 

b. Polihidramnion 

Merupakan keadaan dimana banyaknya air ketuban melebihi 2000 

cc, pada keadaan normal banyak air ketuban dapat mencapai 1000 

cc dan akan menurun setelah minggu ke-38 sehingga hanya tinggal 

beberapa ratus cc saja. Keadaan ini sangat berbahaya bagi ibu dan 

anak, karena dapat membuat uterus renggang sehingga 

menyebabkan partus premature. 

c. Pertumbuhan janin terhambat (IUGR) 

Pertumbuhan janin terhambat dapat terjadi karena pemasokan 

oksigen dan makanan kurang adekuat dan hal inipun dapat 

mendorong untuk dilakukannya terminasi kehamilan lebih dini. 

Terdapat dua bentuk: 
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- Proportionate IUGR; janin yang menderita distress yang lama 

dimana gangguan pertumbuhan terjadi berminggu-minggi 

sampai bulan sebelum bayi lahir, sehingga berat, panjang, dan 

lingkar kepala dalam proporsi yang seimbang tetapi 

keseluruhan masih dibawah masa gestasi sebenarnya. 

- Disproportionate IUGR: dapat terjadi akibat distress sub akut 

dan terjadi beberapa minggu sampai beberapa hari sebelum 

janin lahir. Pada keadaan ini panjang dan lingkar kepala normal 

akan tetapi berat tidak sesuai dengan masa gestasi. 

5. Diagnosis  

Diagnosis pasti dari BBLR ini membutuhkan 2 pemeriksaan yaitu 

pemeriksaan haid pertama haid terakhir dan juga pemeriksaan berat 

badan bayi dimana jika didapatkan berat badan bayi kurang dari 2500 

gram saat lahir dan usia gestasi baik preterm, aterm maupun posterm 

maka bayi tersebut dikategorikan ke dalam BBLR (Proverawati A, 2010). 

Adapun gejala - gejala yang sering muncul adalah berat badan saat lahir 

kurang dari 2500 gram, kepala lebih besar dari tubuh, kulit tipis, lemak 

subkutan tipis, fontanella dan sutura melebar, dan APGAR skor biasanya 

rendah (Darmi A, 2015).  

6. Penatalaksanaan BBLR 

Tatalaksana pada bayi BBLR harus dilaksanakan sedini mungkin 

sejak bayi masih di NICU, salah satunya dengan memberikan cairan 

infus glukosa pada saat lahir dengan kecepatan 4 mg/kg/menit dan 

kecepatan ditingkatkan perhari selama euglikemia terjaga. Hal terpenting 

dalam perawatan dini bayi BBLR adalah pemberian nutrisi yang adekuat 

sehingga dapat terjadi peningkatan berat badan pada bayi BBLR 

(Septira,2016).  

Energi tambahan yang dibutuhkan untuk bayi BBLR adalah 90-100 

kkal/kg/hari untuk mengejar pertumbuhannya. Pemberian nutrisi dapat 

dilakukan dengan ASI, susu formula BBLR, dan nutrisi parenteral. 

Nutrisi parenteral yang dapat diberikan adalah glukosa, protein, lipid, dan 
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zat besi. Pemberian nutrisi parenteral dikarenakan imaturitas dari traktus 

gastrointestinal. Namun, pembeian nutrisi enteral juga penting untuk 

maturitas system gastrointestinal bayi (Septira,2016) 

Asupan dini tinggi protein dengan memberikan lebih dari 2 g/kg/hari 

asam amino sejak hari pertama kelahiran dapat mendorong peningkatan 

berat badan, pertumbuhan, dan meningkatakan sekresi insulin endogen 

dan gluconeogenesis yang meningkatkan toleransi gluosa dan mencegah 

hiperglikemia. Asupan asam amino ditingkatkan sampai 3,5-4 g/kg/hri 

diakhir minggu pertama dan dibarengi dengan emulsi lipid intravena 

(Septira,2016) 

Selain kekurangan gizi makro, defisiensi gizi mikro misalnya 

kekurangan zat besi (anemia dalam kehamilan) juga dapat berhubungan 

dengan hambatan pertumbuhan janin karena asupan atau pasokan 

oksigen kejanin kurang (Fajriana A, 2018).  
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C. Kerangka Teori  

 

 

 

  

Faktor Pencetus 

- Usia 
- Berat badan 
- Aktivitas  
- Kondisi kesehatan 
- Pengetahuan 
- Keadaan ekonomi 

Status Gizi 

Faktor Ibu 

- Status Gizi 
- Status Ekonomi 
- Paritas 
- Kelainan Bentuk 

Uterus 
- Penyakit Menahun 

 

BBLR 

Faktor Obstetric 

- Kehamilan Ganda 
- Preeklampsia 
- Hipertensi Gestasioal 
- KPD 
- Anemia 

 

 

  

Faktor Janin 

- Infeksi Dalam Rahim 
- Polihidramnion 
- Pertumbuhan Janin 

Terhambat 

BBLR 1.500 – 2.500 gram 

BBLSR < 1.500 gram 

BBLASR < 1000 gram 
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D. Kerangka Konsep  

Variabel Independen                Variabel Dependen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Variabel Independen 

 

 : Variabel yang tidak diteliti 

 : Penghubung Variabel 

 : Variabel Dependen 

 : Saling berhubungan namun tidak diteliti 

Status Gizi Ibu 

Bayi Berat Badan 
Lahir Rendah 

(BBLR) 

Kelainan Bentuk 
Uterus 

Penyakit Menahun 
Kehamilan Ganda 

Preeklampsia 
Hipertensi Gestasioal 

KPD 
Infeksi Dalam Rahim 

Polihidramnion 
Pertumbuhan Janin 

Terhambat 
Anemia 

 

Usia 

Pekerjaan 

Paritas 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 A. Desain Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah  observasional analitik dimana peneliti 

hanya melakukan observasi terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan 

perlakukan dengan pendekatan cross sectional dimana data yang diambil 

secara bersamaan baik untuk data variabel dependen Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah  maupun independen status gizi ibu hamil. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang 

melahirkan di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember Tahun 2019. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik non-

probability sampling yaitu purposive sampling. Semua populasi penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pengambilan sampel 

penelitian ini, jika subjeknya kurang dari 100 orang, maka sebaiknya 

semuanya diambil, jika subjek lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15 % 

atau 20-25% atau lebih.  

Dengan Rumus Slovin : 

𝑛𝑛 = 
𝑁𝑁

 
1 + 𝑁𝑁(𝑑𝑑2) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat signifikasi (p) 

 

𝑛𝑛 = 
6721

 
1 + 6721(0,12) 

 
n = 98,53 sampel dibulatkan menjadi 99 sampel. 
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C. Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Ibu hamil yang memiliki Riwayat LILA normal pada saat ANC 

dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Maros 

Periode Januari-Desember 2019. 

b. Ibu hamil yang memiliki riwayat LILA rendah pada saat ANC 

dengan Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Maros 

Periode Januari-Desember 2019. 

c. Ibu hamil yang memiliki riwayat LILA rendah pada saat ANC 

dengan Bayi Berat Badan Lahir Normal di Kabupaten Maros 

Periode Januari-Desember 2019. 

d. Kehamilan tunggal. 

e. Kehamilan aterm. 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Kelainan Bentuk Uterus 

b. Penyakit Menahun 

c. Preeklampsia 

d. Hipertensi Gestasioal 

e. KPD 

f. Infeksi Dalam Rahim 

g. Polihidramnion 

h. Pertumbuhan Janin Terhambat 

i. Anemia 
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D. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akal dilaksanakan di Kabupaten Maros 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021 

E. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian berjumlah 2 variabel 

yakni variabel dependen dan variabel independent sebagai berikut : 

1. Variabel independen 

Variabel independent merupakan variabel stimulus, dimana 

variabel ini mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independent dari 

penelitian ini adalah status gizi ibu hamil. 

2. Variabel dependen 

Variabel dependent merupakan variabel output, dimana variabel ini 

menjadi akibat dari variabel  independent/stimulus. Variabel dependent 

dari penelitian ini adalah Bayi Berat Badan Lahir Rendah. 

F. Pengumpulan data dan cara penelitian 

1. Cara Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data rekam medik (data sekunder) 

Januari – Desember 2019 yang mana ibu yang melahirakan di Kabupaten 

Maros memiliki riwayat pemeriksaan LILA.  

2. Cara Penelitian 

Peneliti mengumpulkan data rekam medik (data sekunder) di Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas terkait dengan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, lalu peneliti mengolah data sekunder tersebut. 

G. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas 

editing, coding, tabulating dan analisis data. 
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I. Analisis Data 

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan 

serta disusun dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pengolahan data dilakukan setelah pencatatan rekam medik dan datanya 

diolah menggunakan program computer Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) dan uji korelasi pearson. Adapun data yang dianalisis 

sebagai berikut  : 

1. Data Univarian 

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. Data Bivarian 

  Pada tahap ini dilakukan analisis pengaruh antara variabel dependen dan 

variabel independen. Untuk menetapkan ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen dan dependen digunakan rumus berdasarkan skala pengkuran 

variabel yang digunakan.  

Analisa data yang digunakan adalah chi square dalam uji X2 digunakan 

untuk menguji kebebasan antara dua variabel yang disusun dalam tabel baris 

dan kolom dengan α = 0.05, maknanya hipotesis nol (H0) ditolak jika p value 

<α yang artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel 

independen.   

J.  Etika Penelitian  

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

1. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin untuk melakukan penelitian.  

2. Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga diharapkan tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan atas penelitian yang dilakukan.  

3. Menyampaikan tujuan penelitian dengan ramah kepada subjek penelitian.  
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4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang terlah disebutkan 

sebelumnya.  
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K. Alur Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MULAI 

 

Identifikasi Masalah 

Studi Pustaka 
Hipotesis 

Menentukan Variable: 
•Variabel Dependent 

(BBLR) 
•Variabel Independent 

(Status Gizi) 

Menentukan Sumber Data: 
•Populasi= Ibu Hamil yang Melahirkan di 

Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 
Tahun 2019 

•Sampel = Sampel Penelitian Ini Berdasarkan 
Rumus Slovin Sebanyak 99 Sampel 

   

Menentukan dan Menyusun 
Instrumen Penelitian 

Perizinan dari Kampus 
dan Dinas Kesehatan 

Mengumpulkan 
 

Data Sekunder (Rekam Medik) 
 

Gizi Ibu Hamil 
 
Gizi Normal (LILA) Gizi KEK (LILA) 

Anaslisis Data 

Menarik 
Kesimpulan 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang 

digunakan observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Jumlah populasi seluruh ibu yang melahirkan di Kabupaten Maros, 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Non-

Probability Sampling yaitu Purposive sampling dengan jumlah sebesar 

200 sampel. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan data rekam medik. Pengumpulan data dilakukan mulai 

Januari-Februari 2021. Data terkumpul selanjutnya di editing, coding, 

tabulasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis univariat 

dari masing-masing variabel yang diteliti, analisis bivariat berupa korelasi 

antara masing-masing variabel dependen dan variabel independen. 

1. Analisa Univariat 
Analisa univariat dilakukan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel yang diteliti. Pada 

analisa univariat ini data kategori dapat dijelaskan dengan angka atau 

nilai jumlah data persentase setiap kelompok. 
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a. Distribusi frekuensi responden berdasarkan LILA 
Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan LILA Ibu dan 
Berat Badan Lahir Bayi di Kabupaten Maros 

Status Gizi 

(LILA) 

Berat Badan Lahir Total 

BBLR BBLN 

N % n % n % 

Gizi KEK 

(<23,5 CM) 

30 15 9 4,5 39 19,5 

Gizi Baik 

(≥23,5 CM) 

70 35 91 45,5 161 80,5 

Total 100 50 100 50 200 100 

     Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021 

Berdasarkan  tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa Sebagian besar 

responden gizi baik dengan BBLN sebanyak 91 responden (45,5%). 

 

15%
4,5%

35%

45,5%

Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan LILA Ibu

Gizi KEK (<23,5) BBLR Gizi KEK (<23,5) BBLN

Gizi Baik (>23,5) BBLR Gizi Baik (>23,5) BBLN
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 Pada penelitian ini didapatkan data Ibu yang mengalami gizi KEK 

(<23,5 cm) dengan BBLR sebanyak (15%). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2019), yang menyatakan 

bahwa semakin besar ukuran LILA ibu maka berat badan lahir bayi 

akan semakin bertambah dan lingkar lengan atas yang rendah pada ibu 

hamil akan menjadi faktor terjadinya bayi lahir dengan BBLR. Maka 

dari hal ini terdapat hubungan antara status gizi berdasarkan LILA 

dengan kejadian BBLR. 

b. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Berat Badan Lahir 
Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan 
Lahir Bayi dan LILA Ibu di Kabupaten Maros 

Berat 

Badan 

Lahir 

Status Gizi (LILA) Total 

Gizi KEK 

(<23,5 CM) 

Gizi Baik 

(≥23,5 CM)   

n % n % n % 

BBLR 30 15 70 35 100 50 

BBLN 9 4,5 91 45,5 100 50 

Total 39 19,5 161 80,5 200 100 

      Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021  
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Berdasarkan  tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa Sebagian 

besar responden BBLN dengan gizi baik sebanyak 91 responden 

(45,5%). 

Pada penelitian ini didapatkan bayi lahir dengan BBLR yang 

mengalami gizi KEK sebanyak  (15%) dan bayi lahir dengan BBLR 

gizi baik sebanyak (35%). Hal ini sejalan dengan penelitian Nirbita 

(2012), pada penelitiannya hasil yang didapatkan terdapat (50%) bayi 

yang terlahir dengan BBLR. BBLR adalah bayi yang lahir dengan 

berat badan <2500 gram, faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

antara lain faktor keturunan, Nutrisi, faktor penyakit ibu, infark 

plasenta, infeksi virus, bakteri, protozoa. 

 

 

15%

35%

4,5%

45,5%

Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi 

BBLR (Gizi KEK) BBLR (Gizi Baik) BBLN (Gizi KEK) BBLN (Gizi Baik)
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c. Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia  
Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia Ibu dan 
Status Gizi Ibu di Kabupaten Maros 

Usia 

 

Gizi KEK 

(<23,5 CM) 

Gizi Baik 

(≥23,5 CM) 
Total 

N % n % n % 

<20  7 3,5 5 2,5 12 6 

20-35  25 12,5 138 69 163 81,5 

>35  7 3,5 18 9 25 12,5 

Total 39 19,5 161 80,5 200 100 

        Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021 

Berdasarkan  tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berumur 20-35 dengan gizi baik sebanyak 138 responden 

(69%). 

3%2,5%
12,5%

69%

3,5%
9%

Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Usia

<20 Tahun (Gizi KEK) <20 Tahun (Gizi Baik) 20-35 Tahun (Gizi KEK)

20-35 Tahun (Gizi Baik) >35 Tahun (Gizi KEK) >35 Tahun (Gizi Baik)
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 Usia memiliki pengaruh terhadap status gizi ibu hamil. Pada 

penelitian ini ibu yang mengalami gizi KEK sebanyak (3,5%) pada 

ibu usia <20 tahun, (12,5%) pada ibu usia 20-35 tahun dan (3,5%) 

pada ibu usia >35 tahun.  

 Ibu yang memiliki umur tidak beresiko (20-35 tahun) lebih banyak 

yang melahirkan bayi dengan BBLR artinya tidak selamanya usia 

berbanding lurus dengan kejadian BBLR. (Juliansyah, dan Noni, 

2017). 

d. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan 
Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan ibu 
dengan Status Gizi Ibu Responden di Kabupaten Maros 

Pekerjaan 

Gizi KEK 

(<23,5 CM) 

Gizi Baik 

(≥23,5 CM) 
Total 

N % n % n % 

IRT 37 18,5 157 78,5 194 97 

ASN 1 0,5 3 1,5 4 2 

Pedagang 1 0,5 - - 1 0,5 

Honorer - - 1 0,5 1 0,5 

Total 39 19,5 161 80,5 200 100 

                       Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021 
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Berdasarkan  tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Sebagian 

besar responden IRT dengan gizi baik sebanyak 157 responden 

(78,5%). 

 Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan terdapat ibu yang 

bekerja sebagai IRT, ASN, Pedagang, dan Honorer sebanyak (19,5%) 

ibu yang mengalami KEK.  

 Pekerjaan dengan status gizi memiliki keterkaitan, sebab saat 

melakukan aktivitas ibu hamil akan memerlukan energi sehingga 

apabila makin banyak suatu aktivitas maka bertambah banyak pula 

energi yang diperlukan, oleh karena itu nutrisi yang dikonsumsi ibu 

hamil akan terbagi selama bekerja. Apabila nutrisi tidak terpenuhi 

selama masa kehamilan maka hal tersebut akan menjadi faktor 

penyebab terjadinya BBLR. (Nirbita, 2012) 

 

 

18,5%

78,5%

-1%2%1%0%0%1%

Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Pekerjaan

 IRT (Gizi KEK) IRT (Gizi Baik) ASN (Gizi KEK)

ASN (Gizi Baik) Pedagang (Gizi KEK) Pedagang (Gizi Baik)

Honorer (Gizi KEK) Honorer (Gizi Baik)
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e. Distribusi frekuensi responden berdasarkan paritas 
Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas Ibu dan 
Status Gizi Ibu di Kabupaten Maros 

Paritas 

Gizi KEK 

(<23,5 CM) 

Gizi Baik 

(≥23,5 CM) 
Total 

N % n % n % 

1 19 9,5 53 26,5 72 36 

2-4 19 9,5 94 47 113 56,5 

>4 1 0,5 14 7 15 7,5 

Total 39 19,5 161 80,5 200 100 

       Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021 

Berdasarkan  tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden paritas 2-4 dengan  gizi baik sebanyak 94 responden 

(47%). 

9,5%

26,%

9,5%

47%

0,5%7%

Distribusi Frekuensi Responden 
Berdasarkan Paritas Ibu

Paritas 1 (Gizi KEK) Paritas 1 (Gizi Baik) Paritas 2-4 (Gizi KEK)

Paritas 2-4 (Gizi Baik) Paritas >4 (Gizi KEK) Paritas >4 (Gizi Baik)
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 Pada penelitian ini didapatkan ibu yang primigravida melahirkan 

dengan gizi KEK sebanyak (9,5%) dan ibu dengan multigravida yang 

melahirkan dengan gizi KEK sebanyak (9,5%).  

 Pada ibu yang primigravida kejadian BBLR biasanya disebabkan 

karena pada ibu yang hamil untuk pertama kalinya memiliki 

kecendrungan gizi yang kurang sebab  kurangnya persiapan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ibu saat kehamilannya. (Nirbita, 2012). 

 Pada ibu yang multigravida BBLR terjadi disebabkan oleh adanya 

faktor resiko paritas karena sistem reproduksi ibu yang mengalami 

penipisan akibat sering melahirkan. Hal ini terjadi karena kualitas 

endometrium semakin menurun, kehamilan yang berulang akan 

mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin yang mana pada hal ini 

jumlah nutrisi akan berkurang dibandingkan saat kehamilan 

sebelumnya (Mahayana, 2015). 

2. Analisa Bivariat 
a. Hubungan Status Gizi Ibu Berdasarkan LILA Dengan BBLR 

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independent (Status gizi) dan variabel dependent (Bayi Berat 

Badan Lahir Rendah) dengan uji statistik dengan menggunakan uji 

Chi-Square dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 

Hubungan status gizi ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian 

bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode  

Januari-Desember 2019. 
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Tabel 4.6 

Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan 
Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten 

Maros Periode 
Januari-Desember 2019 

 

Status 

Gizi 

Berat Badan Lahir Total Syimmetric 

Measures BBLR BBLN 

N % n % n % 

P-Value 

0,000 

Gizi KEK 30 15 9 4,5 39 19,5 

Gizi Baik 70 35 91 45,5 161 80,5 

Total 100 50 100 50 200 100 

Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 200 responden yang 

memiliki LILA <23,5 (KEK)  sebanyak 30 responden (15%) ibu yang 

melahirkan dengan BBLR dan 9 responden (4,5%), sedangkan ibu 

yang memiliki LILA >23,5 (Gizi baik) yang melahirkan dengan 

BBLR sebanyak 70 responden (35%) dan ibu yang memiliki gizi baik 

yang melahirkan dengan BBLN sebanyak (45,5%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, di dapatkan nilai Significancy 

nilai P- value 0,000 < α (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan antara status gizi ibu dengan berat badan lahir anak. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Korelasi Pearson 

Correlations 

 Status Gizi (LILA) BBLR 

Status Gizi (LILA) Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed)  

N 

1 

 

200 

0,265 

,000 

200 

BBLR Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed)  

N 

0,265 

,000 

200 

1 

 

200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Dari analisis korelasi pearson didapat korelasi antara status gizi ibu 

berdasarkan lila dengan BBLR adalah 0,265. Terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antar statsu gizi berdasarkan LILA Ibu dengan 

BBL karena dari hasil analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh 

Nilai r Hitung 0.265 lebih besar dari r table 0.138 untuk N = 200, dan 

Nilai signifikansip-value  <0.005 (0.408). 

 
Tabel 4.8 

Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Gizi (LILA) terhadap 

BBLR diperoleh rxy Hitung > rxy Tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

Variabel rxy Hitung rxy Tabel Kesimpulan 

Gizi (LILA)-

BBLR 

0.265 0,138 Ada Hubungan 
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yang berarti bahwa ada hubungan status gizi ibu berdasarkan LILA 

dengan kejadian BBLR di Kabupaten Maros periode Januari-

Desember 2019. 

Pada penelitian ini di dapatkan hasil menunjukkan bahwa dari 100 

responden yang memiliki gizi KEK memiliki anak berat badan lahir 

normal sebanyak 9 anak (4,5%), dan anak yang berat badan lahir 

rendah sebanyak 30 anak (15%) sedangkan ibu dengan gizi baik 

memiliki anak dengan berat badan lahir normal sebanyak 91 anak 

(45,5%) dan anak dengan berat badan lahir rendah sebanyak 70 anak 

(35%). 

 Berdasarkan hasil uji Chi-Square, di dapatkan nilai Significancy 

nilai P 0,000 < α (0,05).  Dan pada ujia korelasi terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antar LILA Ibu dengan BBL karena dari 

hasil analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.265 

lebih besar dari r table 0.138 untuk N = 200, dan Nilai signifikansip-

value  <0.005 (0.408) 

Penyebab terjadinya BBLR secara umum  bersifat multifaktorial, 

sehingga kadang mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan 

pencegahan. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi 

proses pertumbuhan janin antara lain BBLR, terhambatnya 

perkembangan otak, bayi lahir dengan kurang darah (anemia), bayi 

mudah terkena infeksi, dan dapat menyebabkan abortus ( Nirbita, 

2012). 



 

47 
 

Hubungan status gizi dengan kejadian BBLR merupakan hal yang 

sangat penting karena  pada  masa kehamilan kebutuhan nutrisi 

meningkat, nutrisi ibu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Kondisi kehamilan 

yang disertai dengan kekurangan energi kronis (KEK) akan 

meningkatkan resiko kelahiran bayi dengan berat lahir rendah. 

Masalah KEK sering terjadi pada masa kehamilan dan merupakan 

masalah yang penting yang harus diatasi. Pengukuran status gizi pada 

masa kehamilan dilakukan dengan melakukan pengukuran lingkar 

lengan atas (LILA), pengukuran ini merupakan cara untuk mendeteksi 

terjadinya kekurangan energi protein secara kronis. (Afrida, 2019). 

Berat badan bayi merupakan cerminan dari status kesehatan dan 

gizi ibu selama hamil serta pelayanan antenatal yang diterima ibu. Ibu 

yang hamil dengan kondisi yang normal, tidak sering menderita sakit 

dan tidak ada gangguan gizi pada masa pra hamil maupun saat saat 

hamil . Lingkar lengan atas (LILA) ibu hamil sangat mempengaruhi 

kesempurnaan perkembangan janin selama dalam kandungannya 

lingkar lengan atas hanya dapat digunakan untuk kebutuhan screening 

dalam mengidentifikasi wanita hamil yang beresiko tinggi melahirkan 

bayi BBLR. (Putri, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan Evasari (2016) terdapat 

hubungan antara status gizi ibu dengan kejadian BBLR karena selama 

hamil janin memperoleh nutrisi dari ibunya. Oleh sebab itu status gizi 
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ibu merupakan faktor penting yang mempengaruhi berat bayi pada 

saat dilahirkan karena begitu terjadi kehamilan mulai dari pembuahan 

saat itu juga janin yang disebut embrio akan tumbuh dan berkembang 

dengan cepat oleh karena itu apa yang terjadi pada janin tergantung 

dari suplai gizi yang baik dari ibu. 

Menurut asumsi peneliti ada hubungan yang signifikan antara 

hubungan status gizi Ibu hamil berdasarkan LILA dengan kejadian 

bayi berat badan lahir rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode 

januari-desember tahun 2019. BBLR merupakan bayi yang lahir 

dengan berat badan lebih rendah dari berat bayi rata-rata. Bayi 

dinyatakan mengalami BBLR jika beratnya <2500 gram. Terlepas dari 

hal tersebut banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR 

salah satunya yakni status gizi yang kurang pada ibu selama hamil. 

Menurut Putri (2020), terdapat pengaruh status gizi ibu hamil dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR)  dengan (P value = 0,001). Hasil ini 

membuktikan bahwa ada hubungan antara pengaruh status gizi ibu 

hamil dengan kejadian berat badan lahir rendah dengan hasil yang di 

dapatkan dalam penelitiannya menunjukkan 69,4% ibu mengalami 

KEK selama hamil pada kelompok kasus atau ibu yang melahirkan 

BBLR sedangkan pada kelompok kontrol atau ibu yang tidak 

melahirkan BBLR status gizi kurang Selama hamil sebanyak 30,6%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase ibu yang KEK 

atau kurang gizi selama hamil. 
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 Dari hasil penelitian Sengkey (2017), hasil penelitian yang 

didapatkan terdapat hubungan signifikan (p = 0,000) antara status gizi 

ibu berdasarkan pengukuran LILA dengan kejadian BBLR. Oleh 

karena itu sangat penting bagi ibu hamil untuk rutin melakukan 

pemeriksaan ANC dan selalu memantau status gizi selama kehamilan 

sehingga risiko terjadinya BBLR bisa lebih dihindari. 

 Dari table 4.6 diatas juga didapatkan bahwa terdapat 70 sampel 

yang gizi baik dan mengalami BBLR, salah satu faktor yang mungkin 

berberapan dalam hal ini adalah tingkat pendidikan ibu. Dalam 

penelitian Pelagia dkk (2013) menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

Pendidikan ibu yang bersalin di RS Pusura Surabaya dengan kejadian 

BBLR. 

b. Hubungan Paritas Ibu Dengan BBLR 
Tabel 4.9 

Hubungan Paritas Ibu  Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros Periode Januari-Desember 

2019 

Paritas 

 

Total 
Syimmetric 

Measures BBLR BBLN 

N % n % n % 

P-Value 

(0.175) 

1 41 20,5 31 15,5 72 36 
2-4 50 25 63 31,5 113 56,5 
>4 9 4,5 6 3 15 7,5 

Total 100 50 100 50 200 100 
Sumber : Data Sekunder, Februari, 2021 
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Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Paritas Ibu dengan 

BBLR karena dari hasil analisis data Uji Chi Square didapatkan p-

value > 0.05 (0.175) 

 
Tabel 4.10 

Hasil Uji Korelasi Pearson 

Correlations 

 Paritas Ibu Berat Badan Lahir 

Paritas Ibu Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed)  

N 

1 

 

 

200 

0,059 

0,408 

200 

Berat Badan 

Lahir 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-tailed)  

N 

0,059 

,408 

200 

1 

 

200 

 Dari analisis korelasi pearson tidak didapat korelasi antara paritas 

ibu dengan BBL adalah 0,059. Tidak terdapat hubungan yang positif 

antar paritas ibu dengan BBL karena dari hasil analisis data Uji 

Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.059 lebih kecil dari r table 

0.138 untuk N = 200, dan Nilai signifikansip-value  >0.005 (0.408). 

 
Tabel 4.11 

Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson 

Variabel rxy Hitung rxy Tabel Kesimpulan 

Paritas-Berat 

Badan Lahir 

0.059 0,138 Tidak Ada 

Hubungan 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel paritas terhadap BBL 

diperoleh rxy Hitung < rxy Tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti bahwa tidak ada hubungan paritas dengan BBL di Kabupaten 

Maros periode Januari-Desember 2019. 

Dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, di dapatkan data 

(20,5%) jumlah paritas 1, (25%) jumlah paritas 2-4, dan (4,5%) 

jumlah paritas >4. Dengan nilai P value yakni (0,175) dan hasil 

analisis data Uji Korelasi Pearson diperoleh Nilai r Hitung 0.059 lebih 

kecil dari r table 0.138 untuk N = 200, dan Nilai signifikansi p-value 

>0.005 (0.408) . Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara Paritas dengan kejadian BBLR. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Perwiraningtyas (2020), dimana pada penelitiannya 

nilai signifikan yang didapatkan (1,000) >0,05. Jumlah tersebut 

terdistribusi berbeda jauh sehingga sehingga tidak ada hubungan 

antara paritas dengan kejadian BBLR. Hasil tersebut bertentangan 

dengan teori yang menyatakan adanya hubungan antara paritas dengan 

BBLR.  
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BAB V  
PENUTUP 

A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan status gizi 

ibu berdasarkan LILA dengan kejadian BBLR dan hubungan paritas 

dengan BBLR maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan Bayi Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 

2019 

2. Barat badan lahir bayi di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 

2019 sebagian lahir dengan BBLR  

3. Tidak ada hubungan antara paritas dengan Bayi Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di Kabupaten Maros periode Januari-Desember 2019 

B. Saran  
1. Bagi peneliti  

Diharapkan dapat mengembangkan pola berpikir yang ilmiah serta 

berpikir kritis dalam  menerapkan ilmu yang telah didapat selama studi 

serta menamban pengetahuan dan pengalaman membuat skripsi pada 

bidang kesehatan. Diharapkan juga agar penelitian selanjutnya agar 

dapat meneliti terkait hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan 

kejadian BBLR. 

2. Bagi responden 

Diharapkan dapat lebih memperhatikan konsumsi makanan dan asupan 

nutrisi selama kehamilannya agar anak yang kelak lahir, dapat lahir 

secara sehat. 

3. Bagi tempat penelitian saya 

Diharapkan agar bisa rutin melakukan penyuluhan mengenai 

pentingnya konsumsi nutrisi yang seimbang dan bergizi guna 

melahirkan anak yang sehat dan dengan berat badan lahir yang normal.  
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