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ABSTRAK 

 

Nama : Khaerin Nisa 

NIM : 70200119058 

Judul : Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan  

Lahir Rendah ( BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng 

Kabupaten Wajo 

 Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan bayi dengan berat badan 

lahirnya ≤ 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan, baik prematur atau 

cukup bulan. BBLR menjadi masalah yang sangat rumit karena memberikan 

kontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas yang tinggi, serta dapat memicu 

penyakit kronis akibat ketidakstabilan tubuh bayi di kemudian hari.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor ibu yang berhubungan 

dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Salewangeng Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 

2023. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi 

pada penelitian ini sebanyak 260 ibu yang melahirkan bayi periode Januari – 

Desember 2022.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random 

sampling dengan jumlah sampel 158 responden. Adapun tahap analisis data 

menggunakan analisis univariat dan bivariat. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

usia gestasi (p-value = 0,000), konsumsi tablet besi / fe (p-value = 0,000), 

kunjungan ANC (p-value = 0,000), konsumsi fast food ketika hamil (p-value = 

0,000) dengan kejadian BBLR dan tidak ada hubungan antara paritas (p-value = 

0,601) dengan kejadian BBLR. Diharapkan ibu hamil agar rutin melakukan 

kunjungan pemeriksaan selama kehamilan dan menerapkan langkah-langkah 

petunjuk dari petugas kesehatan agar mencegah terjadinya BBLR dengan 

melakukan aktivitas fisik, meminum suplemen zat besi atau tablet Fe yang 

diberikan oleh petugas kesehatan serta tidak sering mengkonsumsi fast food ketika 

hamil yang dapat mempengaruhi status gizi ibu dan janin. 

 

Kata Kunci : Hubungan, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indikator keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesehatan 

masyarakat salah satunya dapat dilihat dengan menurunnya angka kematian 

bayi (AKB). AKB merupakan banyaknya bayi yang meninggal sebelum 

mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada 

tahun yang sama. Salah satu penyebab tingginya angka kematian bayi 

(AKB) adalah Berat bayi lahir rendah (BBLR) (UNICEF, 2020).  

Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan bayi dengan berat badan 

lahirnya < 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan, baik prematur 

atau cukup bulan (WHO 2020).  BBLR masih menjadi masalah signifikan 

yang mendapatkan perhatian khusus secara global, dengan memberikan 

kontribusi sebesar 60-80% dari semua kematian neonatal. World Health 

Organization (WHO) mengatakan bahwa kematian BBLR di Indonesia 

mencapai 22.362 (1,32%) dari seluruh kematian di Indonesia. Hal ini 

menjadikan Indonesia berada pada peringkat 76 dari 183 negara dalam TOP 

50 Causes Of Death untuk kasus kematian akibat BBLR (World Health 

Statistics, 2020).  

Prevalensi BBLR menurut WHO diperkirakan 15%-20% dari seluruh 

kelahiran di dunia, kejadian BBLR mencapai 20 juta kelahiran per tahun dan 

lebih dari 96,5% terjadi di negara-negara berkembang. Indonesia merupakan 

salah satu negara berkembang dimana prevalensi BBLR masih cukup tinggi 

yaitu lebih dari 15,5% dari kelahiran bayi setiap tahunnya dengan 

menduduki peringkat ke-9 tertinggi di dunia (WHO, 2019). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 

2018, proporsi berat badan lahir rendah pada bayi dari seluruh provinsi yang 

ada di Indonesia sebesar 6,2%. Proporsi tertinggi BBLR menurut provinsi 

yaitu provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8.9 % sedangkan proporsi terendah 

berat badan lahir rendah yaitu Provinsi Jambi sebesar 2.6%. Sulawesi 
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Selatan sendiri berada di urutan 8 dengan berat badan lahir rendah sebesar 

7.2% angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan (Riskesdas, 

2018). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020 

menunjukkan bahwa penyebab utama kematian bayi baru lahir yaitu berat 

badan lahir rendah sebanyak 6.945 (34,5%) dengan kasus tertinggi angka 

kematian neonatal akibat berat badan lahir rendah (BBLR) di Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 1.149 kasus dan Provinsi Papua Barat memiliki angka 

kematian neonatal terendah akibat berat badan lahir rendah sebesar 23 kasus. 

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan kelima penyebab 

kematian akibat bayi berat lahir rendah dengan 259 kasus (Kemenkes RI, 

2022). 

Salah satu tujuan pembangunan kesehatan yaitu dengan upaya 

menurunkan angka kematian bayi, hal ini sesuai dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan dari Sustainable Development Goals (SDG) 

pada tahun 2030 menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak 

menjadi 12 dari 1.000 kelahiran hidup. Dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 21, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

(RENSTRA) Tahun 2020-2024 dengan sasaran indikator kesehatan adalah 

menurunkan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2024 

menjadi 16 (RENSTRA, 2020). 

BBLR apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah 

pada sistem organ tubuh seperti gangguan pernafasan, pencernaan, sistem 

saraf dan mengalami kematian. Bayi baru lahir dengan berat lahir kurang 

dari 2500 gram dulu disebut bayi prematur (Dhirah et al., 2020). Jika 

dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan lahir normal, Bayi 

yang memiliki berat <2500 gram berpeluang mengalami kematian 20 kali 

lebih besar. BBLR merupakan masalah yang sangat rumit karena 

memberikan kontribusi terhadap morbiditas serta menyebabkan mortalitas 

yang tinggi, tidak hanya itu BBLR juga dapat menyebabkan gangguan atau 

kecacatan pada pertumbuhan dan perkembangan kognitif serta dapat 
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memicu penyakit kronis akibat ketidakstabilan tubuh bayi di kemudian hari 

(Ferinawati & Sari, 2020). 

Angka kejadian BBLR di Indonesia sangat bervariasi antara satu 

daerah dengan daerah lain, yaitu berkisar antara 9%-30%. Didapatkan dari 

hasil studi di tujuh daerah multicenter  angka BBLR dengan rentang 2,1%-

17,2%. Secara nasional berdasarkan analisa lanjut SDKI, angka BBLR 

sekitar 7,5%. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan pada 

sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia Sehat 2010 maksimal 7% 

(Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). 

Kejadian BBLR di Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan data BBLR 

pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus tertinggi terdapat di Kota 

Bulukumba yaitu sebesar 13,12%, disusul Kabupaten Luwu sebesar 10,80%, 

Urutan ketiga Kabupaten Soppeng sebesar 7.25% dan di urutan keempat 

yaitu Kabupaten Wajo 5.83%. Sedangkan Kabupaten Tana Toraja memiliki 

persentase kasus BBLR terendah yaitu sebesar 1.89% (Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). 

Kabupaten yang mengalami peningkatan angka kejadian BBLR setiap 

tahunnya di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Wajo. Pada tahun 

2020 mencapai 377 kasus dari 6.471 Jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 

5,83%, tahun 2021 mencapai 380 kasus dari 5.743 Jumlah lahir keseluruhan 

atau sekitar 6,62% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan 

mencapai 386 kasus dari 5.787 Jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 6,67% 

(Dinas Kesehatan Kab. Wajo, 2022). Berdasarkan data Profil Dinas 

Kesehatan Kabupaten Wajo pada tahun 2022 diperoleh data bayi dari 23 

Puskesmas di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa Puskesmas 

Salewangeng memiliki jumlah kasus terbanyak kedua pada Tahun 2022 di 

Kabupaten Wajo dengan jumlah bayi BBLR yaitu 25 kejadian dari 418 

jumlah lahir hidup (5.98%) (Dinas Kesehatan Kab.Wajo, 2022). 

Puskesmas Salewangeng ialah salah satu puskesmas yang berada di 

ibukota Kabupaten Wajo dan terletak di pesisir danau tempe, yang 

merupakan danau terbesar di Sulawesi Selatan serta memiliki potensi 
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ekonomi yang tinggi, hasil tangkapan berupa ikan dikonsumsi guna 

memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi belakangan ini terjadi penurunan 

penangkapan yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga berdampak di 

beberapa sektor, salah satunya menyebabkan permasalah gizi yakni BBLR 

sehingga terjadi peningkatan BBLR di wilayah kerja puskesmas tersebut 

(Dinas Kesehatan Kab.Wajo, 2022). 

Bayi BBLR diakibatkan oleh keadaan ibu saat hamil (kehamilan dini, 

gizi buruk, dan gangguan kesehatan yang terjadi selama hamil), kehamilan 

ganda (gemelli), janin dengan kelainan atau penyakit bawaan, serta kelainan 

plasenta yang memperlambat perkembangan bayi (Intrauterine Growth 

Restriction). Bayi berat lahir rendah yang tidak mengalami komplikasi dapat 

menyusul ketertinggalan berat badan berjalan dengan pertambahan usianya. 

Namun, bayi berat lahir rendah mempunyai risiko lebih besar mengalami 

stunting dan menderita penyakit tidak menular saat dewasa seperti penyakit 

jantung, tekanan darah tinggi serta diabetes (Hasibuan et al., 2023). 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian BBLR yakni 

faktor janin, faktor ibu serta faktor plasenta. Karakteristik ibu merupakan 

salah satu faktor penting yang berpengaruh sangat signifikan terhadap 

kejadian BBLR seperti usia ibu, status gizi, paritas, tingkat Pendidikan dan 

pekerjaan. (Kornia et al., 2023). 

Usia kehamilan (gestasi) juga merupakan salah satu faktor kejadian 

BBLR, penelitian Yusridawati (2021) menemukan usia gestasi yang normal 

akan menghasilkan janin yang baik yaitu  umur kehamilan 37 minggu. 

Sebelum usia kehamilan 37 minggu, bayi yang hidup dalam kandungan ibu 

belum dapat tumbuh secara ideal sehingga akan terancam memiliki berat 

lahir kurang dari 2500 gram. Ibu yang memiliki usia gestasi pendek maka 

akan mengakibatkan pertumbuhan organ dalam tubuh kurang sempurna. 

Sebaliknya, jika lebih dari 37 minggu bayi yang hidup dalam kandungan ibu 

maka semakin baik pertumbuhan organ – organ dalam tubuh sehingga bayi 

lahir memiliki berat badan yang normal (Yusridawati, 2021). 
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Menurut Penelitian Puspaningsih et al (2022) faktor yang berpengaruh 

terhadap risiko BBLR adalah, ibu yang memiliki paritas lebih dari empat, 

kebanyakan kelahiran ini disertai dengan komplikasi kehamilan seperti 

kelainan letak, pendarahan antepartum, dan pendarahan postpartum. Berat 

badan bayi akan bertambah seiring bertambahnya umur kehamilan, 

perkembangan dan pertumbuhan janin dengan umur kehamilan kurang dari 

37 minggu masih belum sempurna sehingga dapat berisiko terjadinya 

BBLR. Ferinawati & Sari (2020) menemukan bahwa BBLR dapat 

diakibatkan oleh paritas karena sebagian besar ibu  mempunyai riwayat 

paritas yaitu multipara yang mempunyai anak 2 atau lebih. Sehingga masih 

dalam kategori normal dikarenakan ibu dapat memelihara kehamilan dengan 

jumlah anak tersebut sehingga menekan kejadian kelahiran BBLR dengan 

paritas ibu. 

Menurut penelitian Arum Tiyasasih,dkk (2021) ada hubungan 

terjadinya BBLR dengan pemberian zat besi dalam kehamilan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Zulliati & Hestiyana, (2020) untuk melengkapi 

kebutuhan zat besi selama kehamilan yaitu dengan mengkonsumsi tablet 

besi (Fe) sehingga akan menghindari timbul anemia pada ibu hamil. Ketika 

sedang hamil, wanita memerlukan zat besi dua kali lebih banyak dari 

sebelumnya, karena tubuh memerlukan lebih banyak hemoglobin dalam sel 

darah merah untuk kebutuhan ibu dan janin, oleh karena itu ibu hamil sangat 

membutuhkan zat besi yang membangun hemoglobin untuk menandingi 

kenaikan volume darah (Zulliati & Hestiyana, 2020). 

Kunjungan antenatal care (ANC) mempunyai hubungan yang berarti 

atas kejadian BBLR, ibu hamil yang melaksanakan kunjungan < 4 kali 

berisiko 1,59 kali lebih besar melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu 

yang telah melakukan kunjungan ≥ 4 kali sesuai anjuran (Rieke et al., 2022). 

Hal ini sejalan dengan penelitian  Astuti (2020) yang menunjukkan ada 

hubungan kejadian BBLR dengan ibu yang melaksanakan kunjungan ANC 

dengan OR = 8,00 artinya antenatal care yang dilakukan oleh ibu hamil yang 

tidak lengkap memiliki risiko 8 kali lebih besar mengalami BBLR 
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dibandingkan dengan ibu hamil yang melakukan antenatal care lengkap 

(Astuti, 2020). 

Faktor lain yang juga berhubungan dengan kejadian BBLR adalah 

kebiasaan konsumsi fast food saat hamil, apabila ibu hamil mengkonsumsi 

fast food secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit seperti hipertensi 

gestasional dan diabetes mellitus gestasional dikarenakan tingginya 

kandungan gula, lemak dan garam sehingga dapat mengakibatkan risiko 

terjadinya BBLR. Penelitian Sari, et al. (2022), ada hubungan yang 

bermakna    antara    konsumsi fast food dengan hipertensi pada ibu hamil 

(Sari et al., 2022) hipertensi dalam kehamilan dapat berisiko 5,345 kali lipat 

melahirkan bayi dengan BBLR daripada ibu yang tidak terdiagnosa 

hipertensi dalam kehamilan (Trisia et al., 2023). Nimas Pristiwanto (2022) 

juga berpendapat bahwa ibu hamil dengan diabetes melitus gestasional 

berpeluang  lebih  besar  mengalami  komplikasi  BBLR  pada janinnya  

sebesar  0,308  kali daripada ibu yang hamil normal (Pristiwanto et al., 

2022). 

Berdasarkan data dan penjelasan di atas maka peneliti akan 

melakukan penelitian terhadap faktor ibu yang berhubungan dengan 

kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan apakah ada hubungan antara usia gestasi, paritas, kunjungan 

antenatal care, konsumsi tablet besi (Fe) dan konsumsi fast food ketika 

hamil terhadap kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di Wilayah kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor ibu yang berhubungan dengan angka kejadian berat 

badan lahir rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng 

Kabupaten Wajo.  
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara faktor usia gestasi dengan kejadian 

BBLR di Puskesmas Salewangeng. 

b. Mengetahui hubungan antara faktor paritas dengan kejadian BBLR 

di Puskesmas Salewangeng. 

c. Mengetahui hubungan antara faktor konsumsi tablet Fe dengan 

kejadian BBLR di Puskesmas Salewangeng. 

d. Mengetahui hubungan antara faktor kunjungan ANC dengan 

kejadian BBLR di Puskesmas Salewangeng. 

e. Mengetahui hubungan antara faktor kebiasaan konsumsi fast food 

dengan kejadian BBLR di Puskesmas Salewangeng. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi responden 

Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai faktor ibu 

yang berhubungan kejadian BBLR di Puskesmas Salewangeng Kabupaten 

Wajo 2023. 

2. Manfaat bagi institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat 

digunakan dalam penyusunan perencanaan, kebijakan, dan program 

pengendalian kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas 

3. Manfaat bagi teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi kepada masyarakat mengenai faktor ibu yang berhubungan berat 

badan lahir rendah (BBLR). 

E. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : 

1. Ada hubungan antara usia gestasi dengan kejadian BBLR. 

2. Ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR. 
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3. Ada hubungan antara konsumsi tablet besi (fe) dengan kejadian 

BBLR. 

4. Ada hubungan antara kunjungan Antenatal Care dengan kejadian 

BBLR. 

5. Ada hubungan antara konsumsi fast food ketika hamil dengan 

kejadian BBLR. 

Ho : 

1. Tidak ada hubungan antara usia gestasi dengan kejadian BBLR. 

2. Tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR 

3. Tidak ada hubungan antara konsumsi tablet besi (fe) dengan 

kejadian BBLR. 

4. Tidak ada hubungan antara kunjungan Antenatal Care dengan 

kejadian BBLR. 

5. Tidak ada hubungan antara konsumsi fast food ketika hamil dengan 

kejadian BBLR. 

F. Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen 

a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Berat badan lahir rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

bayi dengan berat badan lahir <2.500 gram yang ditimbang 1 jam setelah 

lahir. Standar ini mengacu pada Kemenkes (Kemenkes RI, 2021). 

Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala 

ordinal, yaitu : 

a) BBLR : Apabila berat badan lahir bayi < 2500 gram 

b) Tidak BBLR : Apabila berat badan lahir ≥ 2500 gram.  

2. Variabel Independen 

a. Usia Gestasi 

Usia gestasi dimaksud pada penelitian adalah waktu yang 

dibutuhkan seorang ibu selama masa konsepsi hingga kelahiran. Standar 

ini mengacu pada Depkes, usia gestasi normal yaitu 38 minggu yang 
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dihitung dari hari pertama haid terakhir (Depkes, 2007).  Adapun variabel 

ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala nominal, yaitu : 

a) Preterm : Apabila  < 37 Minggu 

b) Aterm : Apabila ≥ 37 Minggu. 

b. Paritas 

Paritas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah kehamilan 

yang berakhir dengan kelahiran janin yang mampu hidup diluar rahim. 

Standar ini mengacu pada Depkes, paritas yang normal 2-3 anak (Depkes 

2011). Variabel ini terbagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala 

nominal yaitu : 

a) Banyak : Apabila ibu pertama kali melahirkan dan melahirkan > 4 

anak. 

b) Sedikit : Apabila ibu yang telah melahirkan 2-4 anak. 

c. Konsumsi Tablet Besi (FE) 

Konsumsi tablet besi (Fe) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah tablet besi yang dikonsumsi ibu hamil yang diperoleh dari 

petugas kesehatan. Standar ini mengacu pada Kemenkes, jumlah tablet 

besi yang dikonsumsi ibu hamil sebanyak 90 tablet selama masa 

kehamilan (Kemenkes RI, 2020) Adapun variabel ini dikategorikan 

menjadi 2 dengan menggunakan skala ordinal yaitu: 

a) Cukup : Jika ibu mengkonsumsi 90 tablet tambah darah/fe selama 

kehamilan. 

b) Kurang : Jika ibu hamil mengkonsumsi <90 tablet tambah 

darah/fe selama kehamilan. 

e. Kunjungan ANC 

Kunjungan ANC yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kunjungan pemeriksaan yang dilakukan oleh ibu hamil semasa kehamilan 

sesuai dengan standar pelayanan antenatal care yang ditetapkan dalam 

buku pedoman pelayanan antenatal care. Standar ini mengacu pada 

Kemenkes, pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama 
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kehamilan (Kemenkes RI, 2018). Adapun variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

a) Lengkap : Apabila ibu melakukan kunjungan ANC minimal 4 kali 

selama hamil. 

b) Tidak lengkap : Apabila ibu tidak melakukan kunjungan ANC 

minimal 4 kali selama hamil. 

f. Konsumsi fast food ketika hamil 

Konsumsi fast food yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

gambaran terhadap jenis dan frekuensi ibu hamil dalam mengkonsumsi 

makanan cepat saji atau fast food dalam satu minggu/ bulan selama 

hamil. Standar ini mengacu pada Kemenkes RI (Kemenkes RI, 2017) 

Adapun variabel ini dibagi menjadi 3 kategori dengan menggunakan 

skala ordinal, yaitu : 

a) Sering : Mengkonsumsi makanan cepat saji ≥ 4x/ minggu 

b) Jarang : Mengkonsumsi makanan cepat saji ≤ 3 x / minggu
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G. Kajian Pustaka 

 

Penelitian Terdahulu Mengenai Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas 

Salewangeng Kabupaten Wajo 

No Penulis / 

Tahun 
Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

1. Aulia Dwi 

Agustin,  

Eka Afrika  

e-ISSN 

2623-1581 

p-ISSN 

2623-1573  

Tahun 2022 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian Berat 

Badan Lahir 

Rendah  (Bblr) 

Di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Muara Burnai 

https://jo

urnal.un

iversitas

pahlawa

n.ac.id/i

ndex.ph

p/prepot

if/article

/view/31

20 

 

Variabel 

penelitian: 

kejadian 

anemia, 

Hipertensi, 

Gemelli, 

KEK  

Desain 

penelitian: 

Survei  

Analitik 

dengan  

pendekatan 

Cross 

Sctional 

Hasil penelitian memperoleh bahwa 

diperoleh hasil uji statistik chi square pvalue 

= 0,000 berarti ada hubungan antara anemia 

dengan kejadian BBLR, Hasil analisis 

didapatkan nilai 3,6 odds ratio (OR) berarti 

memiliki peluang 3,6 kali akan terkena 

BBLR dengan responden yang kekurangan 

energi kronik (KEK) dibandingkan dengan 

responden yang tidak kekurangan energi 

kronik (KEK). Dan penelitian ini mengatakan 

bahwa ada hubungan antara kehamilan 

kembar dengan kejadian berat badan lahir 

rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Muara Burnai tahun 2020. Hasil analisis 

didapatkan nilai odds ratio (OR) 12,2 berarti 

responden yang kehamilan kembar 

mempunyai peluang risiko 122,2 kali 

mengalami kejadian berat badan lahir rendah 

(BBLR) dibandingkan dengan responden 

yang tidak gemeli. Dapat disimpulkan bahwa 

Ada hubungan hipertensi,anemia, 

kekurangan energi kronik (KEK) dan 

Nasional 

https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/3120
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No Penulis / 

Tahun 
Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

kehamilan kembar secara waktu bersamaan 

dengan kejadian berat badan lahir rendah di 

Wilayah Kerja Puskesmas Muara Burnai 

tahun 2020 

2. Luluk 

Khusnul 

Dwihestie 

e-ISSN: 

2615-6466 

p-ISSN : 

2615-6458 

Tahun 2022 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian Berat 

Badan Lahir 

Rendah (Bblr) 

Di Rsud 

Wonosari 

Gunungkidul 

Yogyakarta 

https://d

oi.org/1

0.36419/

avicenna

.v5i2.67

5 

 

Variabel 

independen : 

Berat Badan 

Lahir, 

PAritas, 

Umur 

Kehamilan, 

Komplikasi 

kehamilan 

Jenis 

Penelitian: 

Kuantitatif 

Desain : 

cross 

sectional 

Lokasi : 

RSUD 

Wonosari 

Gunung 

Kidul Jogja 

Populasi : 

Seluruh 

kasus 

BBLR 

Sampel : 

180  

Hasil penelitian berdasarkan analisis bivariat 

dari 5 variabel yang diamati ada 1 variabel 

yang mempunyai hubungan bermakna yaitu 

anemia (p value 0,000) dan 4 variabel yang 

tidak ada hubungan yang bermakna 

yaitu,pendidikan (p value 0,297), umur (p 

value 0,301), paritas (pvalue 0,567). Dan 

pekerjaan (pvalue 0,631),  

Nasional 

3. Anggun Sri 

Bintang, Eti 

Salafas 

Tahun 2022 

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian Berat 

Badan Lahir 

Rendah 

https://d

oi.org/1

0.35473/

jhhs.v4i

2.217 

a. Variabel 

Dependen: 

BBLR 

b. Variabel 

Independen 

: usia, 

Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

Desain 

penelitian : 

cross 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara p-value usia ibu (0,000) OR 

= 102,734 yang berarti responden berisiko 

102 kali lebih mungkin mengalami BBLR, 

paritas parvo (0,000) OR = 169.650 yang 

berarti bahwa responden dengan paritas 

Nasional  

https://doi.org/10.36419/avicenna.v5i2.675
https://doi.org/10.36419/avicenna.v5i2.675
https://doi.org/10.36419/avicenna.v5i2.675
https://doi.org/10.36419/avicenna.v5i2.675
https://doi.org/10.36419/avicenna.v5i2.675
https://doi.org/10.36419/avicenna.v5i2.675
https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i2.217
https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i2.217
https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i2.217
https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i2.217
https://doi.org/10.35473/jhhs.v4i2.217
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No Penulis / 

Tahun 
Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

(BBLR) di RS 

Cikarang 

Medika Tahun 

2021 

paritas, 

jarak 

kehamilan, 

kadar HB 

Sectional 

Populasi : 

Seluruh 

Wanita 

yang 

melahirkn 

di RS 

Cikarang 

sebanyak 

sampel : 

439 

responden 

bebas risiko 61 kali lebih mungkin 

mengalami kehamilan BBLR dengan p-value 

0,000 dan OR=169,650, artinya responden 

dengan jarak kehamilan bebas risiko 169 kali 

lebih mungkin mengalami kehamilan normal 

mengalami berat badan lahir. . serta skor HB 

= 0,000 dan OR = 272,779 yang berarti 

responden yang tidak anemia mempunyai 

peluang 272 kali lipat untuk memiliki berat 

badan lahir normal. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa paritas, 

umur ibu,  kadar HB dan jarak kehamilan 

berhubungan dengan kejadian berat badan 

lahir rendah di RSUD Cikarang Tahun 2021.  

4. Lia Yulianti  

Tahun 2021 

ISSN (Print) 

: 2085-8809 

ISSN 

(Online) : 

2620-8253 

Tahun 2021 

Faktor -Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian Bayi 

Berat  

Lahir Rendah 

(Bblr) Di Rsud 

Gunung Jati 

Kota Cirebon 

https://oj

s.unsiq.a

c.id/inde

x.php/ji

k/article/

view/18

22 

 

Variabel 

dalam 

penelitian 

yaitu Umur, 

Paritas, 

Gemelli, 

Preeklamsi, 

Ketuban 

Pecah Dini, 

Anemia 

Desain 

Penelitian:  

pendekatan 

cross 

sectional 

Populasi : 

seluruh 

bayi yang 

lahir 

dengan 

berat 

Kurang dari 

2500. 

Sampel : 

Hasil penelitian dari jurnal tersebut dengan 

memakai uji Chi Square bahwa terdapat 5 

variabel yang tidak terdapat hubungan 

dengan kejadian Berat Badan Lahir rendah 

(BBLR) yaitu, gemelli (p-value 0,413), 

preeklampsia (p-value 0,499), ketuban pecah 

dini (p-value 0,300), anemia dalam 

kehamilan (p-value 0, 715). Dan ada 2 

variabel yang berhubungan antara paritas (p-

value 0,000) dan umur (p-value 0,002).  

Nasional 

https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jik/article/view/1822
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No Penulis / 

Tahun 
Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

semua 

populasi 

bayi yang 

mengalami 

BBLR 

(Total 

sampling) 

yaitu, 381 

bayi  

5. Fitria 

Ningsih,dkk 

e-ISSN: 

2656-7822, 

p-ISSN: 

2657-179X 

Tahun 2021 

Gambaran 

Faktor-Faktor 

Risiko Bblr 

Pada Bayi Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Palu Barat 

Tahun 2021 

http://jur

nal.fkun

isa.ac.id/

index.ph

p/MA/ar

ticle/vie

w/102 

 

Variabel 

dalam 

penelitian ini 

yaitu usia, 

Pendidikan, 

anemia, 

ekonomi 

keluarga, gizi 

ibu 

Jenis 

penelitian: 

Deskriptif 

observasion

al dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Populasi : 

Ibu yang 

melahirkan 

di 

puskesmas 

Kamonji 

Sampel : 41 

responden 

Hasil penelitian memperoleh bahwa 

diperoleh gambaran faktor risiko ibu yang 

melahirkan bayi BBLR 

Hasil faktor risiko terbesar adalah 53,7% 

yaitu usia produktif, tingkat pendidikan 

rendah 80,5%, 73,2% yaitu status ekonomi 

rendah , status gizi ibu baik 75,6%, anemia. 

hingga 51,2% Dapat disimpulkan bahwa 

gambaran faktor penyebab BBLR di 

Puskesmas Länsi-Palu Kota Palu tahun 2021 

terutama disebabkan, status sosial ekonomi 

rendah, rendahnya pendidikan ibu dan ibu 

dengan gizi baik, tetapi bukan karena anemia 

Nasional 

6. Yusridawati  

Tahun 2021 

 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

http://jur

nalbikes

.com/ind

Variabel 

Independen : 

Umur, 

Jenis 

Penelitian : 

Kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

hasil uji chi square 95% (α = 0,05) dengan 

tingkat kepercayaan. hasil yang diperoleh 

Nasional 

http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnal.fkunisa.ac.id/index.php/MA/article/view/102
http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
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No Penulis / 

Tahun 
Judul Link 

Akses 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

Kejadian Bayi 

Berat Badan 

Lahir Rendah 

(BBLR) Di 

RSUD Kota 

Pinang 

Kabupaten 

Labuhan Batu 

Selatan Tahun 

2021 

ex.php/b

ikes/arti

cle/view

/9 

 

Pendidikan, 

paritas, usia 

kehamilan, 

jenis kelamin 

bayi Variabel 

Dependen : 

BBLR 

Desain : 

Crossecti 

Lokasi : 

RSUD 

Kota 

Pinang  

Populasi : 

20 orang 

Sampel : 20 

Orang 

bahwa paritas ibu menunjukkan nilai p (0,01) 

sehingga ada pengaruh antara paritas dengan 

kejadian BBLR. Adapun hasil perhitungan 

jarak kehamilan didapatkan nilai p(1,00) 

artinya tidak ada hubungan antara jarak 

kehamilan dengan BBLR, hasil perhitungan 

usia ibu memperoleh nilai p(0,017) artinya 

ada hubungan antara usia ibu dengan 

kejadian BBLR. 

7. Denni 

Fransiska 

 p-ISSN: 

1410-234X 

e-ISSN: 

2597-9639 

Tahun 2020 

Faktor – 

Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian Berat 

Badan Lahir 

Rendah 

(BBLR) Di 

RSUD 

Soreang 

Kabupaten 

Bandung 

http://dx

.doi.org/

10.3605

1/jiki.v1

4i2.143 

 

Variabel 

Independe

n : usia 

ibu, 

Pendidika

n ibu, 

pekerjaan 

ibu, 

penghasila

n ibu, usia 

kehamilan

, paritas, 

jumlah 

anak dan 

penyakit 

penyerta 

Variabel 

Dependen 

Jenis 

penelitian: 

kuantitatif 

Desain 

penelitian: 

cross 

sectional. 

Lokasi : 

RSUD 

Soreang 

Populasi : 

408 orang 

ibu yang 

melahirka

n bayi 

Sampel : 

41 orang 

selama 3 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari delapan variabel factor risiko terhadap 

kejadian BBLR ada pengaruh antara tingkat 

pendidikan (p-value 0,014), usia ibu (p-value 

0,000), pekerjaan (p-value 0,001), usia 

kehamilan (p-value 0,000), pendapatan (p-

value 0,021), paritas (p-value 0,014 ), rasio 

penyakit penyerta (p-value 0,000) dan jumlah 

anak (p-value 0,021) Dapat disimpulkan 

bahwa faktor risiko BBLR yang terjadi di 

RSUD soreang  yaitu ibu yang mempunyai 

pendidikan rendah dan budaya pernikahan 

masih ada di usia muda  

Nasional 

http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
http://jurnalbikes.com/index.php/bikes/article/view/9
http://dx.doi.org/10.36051/jiki.v14i2.143
http://dx.doi.org/10.36051/jiki.v14i2.143
http://dx.doi.org/10.36051/jiki.v14i2.143
http://dx.doi.org/10.36051/jiki.v14i2.143
http://dx.doi.org/10.36051/jiki.v14i2.143
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Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

: Kejadian 

BBLR 

bulan di 

RSUD 

Soreang 

Bandung 

dengan 

kriteria 

ibu 

bersalin.   

8. Chuhao 

Xi,dkk  

Tahun 2020 

Association 

between 

maternal 

lifestyle 

factors and 

low birth 

weight in 

preterm 

and term births 

https://re

producti

ve-

health-

journal.

biomedc

entral.co

m/article

s/10.118

6/s1297

8-020-

00932-9 

 

a)Sosial 

demografis 

(umur, status 

pernikahan, 

Tingkat 

Pendidikan, 

Status 

ekonomi, 

BMI-pra 

kehamilan, 

Perawatan 

ANC, 

Hipertensi, 

DM dan 

Anemia)  

b) Gaya 

Hidup 

(Perokok, 

Peminum) 

Studikasus 

control  

sampel 

menurut 

wilayah 

populasi : 

jumlah 

persalinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perempuan yang telah melakukan persalinan 

secara prematur dan aktif secara fisik 1-3 kali 

seminggu dan ≥4 kali seminggu) lebih kecil 

berisiko untuk melahirkan bayi dengan berat 

badan lahir rendah. Pengobatan dan 

hipertensi gestasional secara signifikan 

dengan kemungkinan BBLR 

Internasional 

9. Anil K. C,  Low birth https://w Variabel : , Studi Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: Internasional 

https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-00932-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
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Tahun 2020 weight and its 

associated risk 

factors:  

 

ww.ncbi

.nlm.nih

.gov/pm

c/article

s/PMC7

307746/ 

 

umur, 

kunjungan 

ANC, berat 

badan lahir, 

penyakit 

penyerta, usia 

kehamilan dll 

diambil 

melalui 

meninjau 

kartu 

Antenatal 

Care (ANC) 

dan Daftar 

ibu dan bayi 

baru 

kasus-

kontrol 

berbasis 

fasilitas 

kesehatan 

sampel 

untuk 

penelitian 

ini adalah 

369; 123 

kasus dan 

246 

kontrol. 

Populasi 

penelitian 

adalah ibu 

yang 

melahirkan 

bayinya di 

institusi 

kesehatan 

pemerintah 

(28 klinik 

bersalin 

dan 3 

rumah 

sakit) 

Usia ibu dianggap sebagai faktor kunci untuk 

kehamilan yang sehat. Studi ini membuktikan 

tidak ada hubungan statistik antara berat 

badan lahir rendah dengan usia ibu. Ibu 

perokok memiliki risiko berat badan lahir 

rendah lebih tinggi dibandingkan dengan 

bukan perokok, kandungan zat besi kurang 

dari 180 tablet selama kehamilan, penyakit 

penyerta selama kehamilan dan persalinan 

prematur telah diketahui sebagai faktor risiko 

berat badan lahir rendah.  

10. Zainab Taha, Factors https://p Variabel Sampel Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Internasional 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307746/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098043/
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No Penulis / 

Tahun 
Judul Link 
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Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

Associated 

with Preterm 

Birth and Low 

Birth 

Weight in Abu 

Dhabi, the 

United Arab 

Emirates 

ubmed.n

cbi.nlm.

nih.gov/

3209804

3/ 

 

sosiodemogra

fi keluarga 

(usia, 

kebangsaan, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

pendapatan 

keluarga) dan 

informasi 

anak 

(misalnya, 

usia 

kehamilan 

saat 

melahirkan, 

berat lahir, 

cara 

melahirkan, 

jenis kelamin 

anak). 

penelitian 

ini 

didasarkan 

pada data 

sekunder 

dari sampel 

asli yang 

diperoleh 

dari ibu 

yang 

memiliki 

usia di 

bawah dua 

tahun 

sekurang – 

kurangnya 

satu. 

Tingkat kelahiran prematur dan BBLR 

ditemukan tinggi dalam penelitian kami. 

Selain itu, kelahiran prematur ditemukan 

sangat positif terkait dengan BBLR. 

Pendidikan ibu ditemukan hanya terkait 

dengan kelahiran prematur, dan ibu yang 

memiliki pendidikan di bawah tingkat 

menengah mempunyai risiko 4 kali lebih 

tinggi untuk melahirkan bayi prematur. Jenis 

kelamin perempuan ditemukan berisiko dua 

kali lipat mengalami BBLR 

11. Julia 

Damiani 

Victora 

Tahun 2020 

Prevalence, 

mortality and 

risk factors 

associated 

with very low 

birth weight 

preterm infants 

https://p

ubmed.n

cbi.nlm.

nih.gov/

3055075

8/ 

 

Pendapatan 

keluarga, usia 

ibu, dan jenis 

persalinan. 

Desain :  

studi cross-

sectional 

Sampel : 

Ibu yang 

melakukan 

persalinan 

dengan 

Hasil penelitian dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sebanyak 19.625 bayi 

baru lahir dilibatkan dalam penelitian ini. 

Pada tahun 1982, 1993, 2004, dan 2015, 

masing-masing terdapat 5.909, 5.232, 4.226, 

dan 4.258 kelahiran. Prevalensi berat badan 

lahir sangat rendah, masing-masing, 1,1%.  

Di antara faktor risiko, pendapatan keluarga 

Nasional 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32098043/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550758/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550758/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550758/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550758/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550758/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30550758/
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Variabel 

Penelitian 
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Penelitian 
Hasil Penelitian Keterangan 

kelahiran 

prematur di 

atas 33 

tahun 

di miskin dikaitkan dengan tingkat prevalensi 

yang kira-kira dua kali lebih tinggi dari 

pendapatan yang lebih. Kematian per 1000 

kelahiran hidup untuk neonatus dengan berat 

< 0,001), tetapi masih mewakili 61% 

kematian neonatal pada tahun terakhir. Maka 

dapat disimpulkan bahwa faktor risiko 

kejadian BBLR dalam penelitian ini yaitu 

pendapatan keluarga. 

12. Ila R. Falcao 

Tahun 2020  

Factors 

associated 

with low birth 

weight at 

term: 

https://b

mcpregn

ancychil

dbirth.bi

omedce

ntral.co

m/article

s/10.118

6/s1288

4-020-

03226-x 

 

Variabel 

Dependen : 

BBLR 

Variabel  

Independen : 

status 

pernikahan, 

sekolah ibu, 

jumlah 

kunjungan 

ANC, usia 

ibu saat 

melahirkan, 

Urutan 

kelahiran, 

jenis kelamin 

 

Desain: 

Studi ini 

menggunak

an data dari 

100 Million 

Brazilian 

Cohort, 

Populasi : 

kelahiran 

hidup 

wanita 

berusia 14-

49 tahun 

yang 

terdaftar 

dalam 100 

Juta 

Kelompok 

Brasil 

Hasil penelitian menunjukkan Dari 8.768.930 

kelahiran hidup cukup bulan yang dianalisis, 

3,7% menunjukkan TLBW. Peluang tertinggi 

TLBW dikaitkan dengan bayi perempuan 

yang baru lahir,  ibu yang berkulit hitam, ibu 

dengan Pendidikan rendah berusia sudah  

≥35 tahun, memiliki jumlah kunjungan 

perawatan prenatal yang rendah  dan 

primipara. Adapun Peluang TLBW yang 

lebih rendah ditemukan di antara bayi yang 

ibunya tinggal di wilayah Utara, Timur Laut, 

dan Barat Tengah Brasil dibandingkan 

dengan bayi di Selatan 

Internasional 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-03226-x
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Hasil Penelitian Keterangan 

antara 

tahun 2001 

dan 2015 

 

Telah banyak penelitian sebelumnya yang meneliti tentang BBLR, namun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan diteliti adalah peneliti mengambil kombinasi variabel baru yaitu kebiasaan konsumsi fast food ketika hamil, selain itu 

terdapat perbedaan pada lokasi penelitian  serta sampel yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Bayi Baru Lahir 

Bayi baru lahir merupakan bayi yang lahir dengan umur satu tahun 

namun tidak mempunyai batasan yang pasti. Bayi yang baru lahir normal 

adalah anak yang mengalami kehidupan pertama kali diluar kandungan 

sampai berumur 28 hari, dengan perubahan yang besar dari kehidupan di 

dalam kandungan telah berubah menjadi kehidupan di luar kandungan. Saat 

ini, pematangan organ terjadi di hampir semua sistem. Bayi baru lahir 

normal merupakan bayi lahir antara usia kehamilan 37 sampai 42 minggu 

dan memiliki berat lahir 2500 sampai 4000 gram (Zulfikar, et al., 2023). 

B. Tinjauan tentang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Bayi berat lahir rendah (BBLR) merupakan bayi yang lahir dalam 

waktu 1 jam setelah lahir dengan berat kurang 2.500 gram atau 2.5 kg tanpa 

memandang usia kehamilan (Ningsih et al., 2021).  Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) adalah bayi yang ditimbang serta dipantau pada saat lahir 1 jam 

pertama sampai dengan 24 jam yang memiliki berat lahir kurang dari 2500 

gram tanpa memandang masa gestasi (Sembiring et al., 2019). 

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Low Weight 

Infants (LBWI) merupakan bayi yang mempunyai berat badan kurang dari 

2.500 gram. Berat badan lahir rendah (BBLR) dapat disebabkan oleh usia 

kehamilan yang lebih rendah dari usia standar yaitu 37 minggu dan berat 

badan bayi lebih rendah dari bayi pada umumnya (Hapsari et al., 2022). 

BBLR juga sering dikaitkan dengan terhambatnya pertumbuhan dan 

perkembangan kognitif serta dapat meningkatkan risiko penyakit kronis di 

kemudian hari. Bayi BBLR memiliki peningkatan kematian neonatal 40 kali 

lipat, durasi menyusui yang pendek dan risiko menjadi kecil (kurang 

berkembang) dibandingkan bayi lahir normal (Puspaningsih et al.  2022). 
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Menurut Ferinawati & Sari (2020) Bayi dengan berat badan lahir 

rendah (BBLR) merupakan masalah yang sangat rumit dan kompleks yang 

mempunyai kontribusi pada kesehatan selanjutnya. Tidak hanya dapat 

mengakibatkan tingginya angka kematian bayi namun BBLR juga dapat 

mengakibatkan gangguan dan pertumbuhan serta kecacatan (Ferinawati & 

Sari, 2020). 

Berat lahir sangat terkait  dengan pertumbuhan dan perkembangan  

balita jangka panjang. Bayi lahir  dengan berat badan lahir rendah (BBLR)  

akan mengalami hambatan pada  pertumbuhan dan perkembangannya dan  

kemungkinan kerusakan fungsi  intelektualnya. Selain itu, bayi lebih rentan 

mengalami infeksi dan hipotermia (Azriful et al., 2018). 

Berat badan lahir rendah timbul akibat kekurangan nutrisi yang cukup 

dalam tubuh ibu hamil sehingga akan menyebabkan kondisi berkurangnya 

ukuran plasenta yang akan memicu kurangnya asupan nutrisi bagi janin 

sehingga akan mengakibatkan terhambatnya janin atau mengalami tumbuh 

lambat serta mengakibatkan volume darah berkurang. Kejadian BBLR pada 

bayi tidak hanya memiliki dampak pada saat bayi lahir yang berupa risiko 

komplikasi dan kematian, namun juga untuk perkembangan dikemudian hari 

seperti perkembangan psikis, kognitif maupun masalah pertumbuhan 

(Layuk, 2021). 

C. Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Adapun Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut 

WHO (2018), antara lain : 

a. Klasifikasi BBLR berdasarkan berat lahir 

Berdasarkan berat lahir, BBLR diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan berat lahir 150-2500 gram 

2) Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) dengan berat lahir 1000-

1500 gram 

3) Bayi Berat Lahir Amat Sangat Rendah (BBLASR) dengan berat lahir 

di bawah 1.000 gram (WHO,2018) 

b. Klasifikasi BBLR menurut gestasi/masa kehamilan 
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Berdasarkan usia gestasi, BBLR diklasifikasikan sebagai berikut : 

1) Prematuritas murni  

Kelahiran prematur murni adalah berat badan lahir rendah dengan usia 

kehamilan ≤ 37 minggu dengan berat badan sesuai usia kehamilannya. hal 

ini sering disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan 

(NKB– SMK). WHO (2018) mengatakan, prematuritas dapat 

diklasifikasikan menjadi:  

a) Extremely preterm, yaitu bayi prematur yang usia kehamilannya 

kurang dari 28 minggu. 

b) Very preterm, yaitu bayi prematur yang kehamilannya antara 28 

minggu dan kurang dari 32 minggu.  

c) Moderate to late preterm, yaitu bayi prematur yang usia kehamilannya 

antara  32 minggu dan kurang dari 37 minggu. 

2) Dismaturitas 

Dismaturitas merupakan bayi yang berat badannya di bawah berat badan 

kehamilan normal, yaitu berat badan berada kurang dari persentil ke–10 

pada kurva pertumbuhan intrauterin (grafik lubchenco) kondisi ini disebut 

dengan Kecil Masa Kehamilan (KMK). Penyebab Kecil Masa Kehamilan 

adalah terjadinya pertumbuhan janin terganggu (PJT) atau intrauterine 

growth retardation (IUGR). Adapun kondisi yang berkaitan dengan 

dismaturitas diantaranya adalah:  

a) Neonatus kurang bulan kecil masa kehamilan (NKB – KMK) 

b) Neonatus cukup bulan kecil masa kehamilan (NCB – KMK) 

c) Neonatus lebih bulan kecil masa kehamilan (NLB – KMK) 

(Sembiring et al., 2019).  

D. Ciri – Ciri Berat Badan Lahir Rendah 

Ciri – ciri BBLR menurut Proverawati (2010) : Etti Suryani (2020) , yaitu :  

1. Berat badan < 2.500 gram 

2. Lingkar dada < 30 cm 

3. Panjang kurang dari 45 cm 

4. Jaringan lemak subkutan kurang atau tipis 
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5. Lingkar kepala ≤ 33 cm 

6. Ukuran kepala lebih besar 

7. Umur kehamilan kurang 37 minggu 

8. Rambut lanugo banyak, kulit tipis transparan dan lemak kurang 

9. Otot hipotonik lemah merupakan otot yang tidak ada gerakan aktif 

pada siku dan lengan 

10. Tulang rawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya 

11. Ekstremitas : paha abduksi, sendi lutut/ kaki fleksi-lurus, telapak kaki 

halus, tumit mengkilap.  

12. Kepala tidak mampu tegak, fungsi syaraf yang belum atau tidak 

efektif dan tangisnya lemah. 

13. Pernapasan tidak teratur dapat terjadi apnea 

14. Nadi 100-140 kali/ menit dan pernapasan 40 – 50 kali/ menit. 

E. Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR 

a. Menurut Sembiring terdapat penyebab BBLR terbanyak adalah kelahiran 

prematur dengan faktor yang bersifat multifaktorial yang berhubungan 

dengan faktor ibu, faktor janin, dan faktor lingkungan (Sembiring, 2019). 

1) Faktor Ibu, seperti umur, paritas, Riwayat penyakit, Komplikasi 

pada kehamilan serta kebiasaan ibu (perokok dan konsumsi alkohol)  

2) Faktor Janin, seperti prematur, kehamilan hidramnion, kehamilan 

ganda (gemelli) 

3) Faktor Lingkungan, seperti bertempat tinggal di dataran tinggi, 

paparan zat – zat beracun  dan sosial-ekonomi 

b. Menurut Majestika menambahkan faktor yang dilihat dari faktor ibu 

yang dapat mempengaruhi BBLR yaitu pertambahan berat badan ibu, 

pemeriksaan kehamilan, serta usia gestasi (Majestika, 2018). 

c. Menurut William & Wilkins salah satu faktor penyebab BBLR dan 

prematur yaitu riwayat penyakit ibu seperti Diabetes Mellitus Gestasional 

(DMG), obesitas dan hipertensi yang dapat disebabkan oleh kebiasaan 

ibu mengkonsumsi minuman ringan (Soft Drink) dan makanan cepat saji 

(fast food) (William & Wilkins, 2012). 
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Adapun Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR 

menurut Sembiring (2019), Majestika (2018) dan William & Wilkins (2012) 

terdiri dari faktor ibu, faktor janin dan faktor lingkungan. 

a. Faktor Ibu 

1. Karakteristik Ibu 

a) Usia Ibu 

Usia adalah umur seseorang yang dihitung mulai dilahirkan 

sampai dengan ulang tahun. Ibu hamil yang memiliki umur di bawah 20 

tahun merupakan usia ibu yang berisiko tinggi, 2-4 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan ibu yang memiliki usia yang cukup. WHO 

menganjurkan bahwa usia yang dianggap ideal untuk  menjalani 

kehamilan dan persalinan adalah 20 hingga 35 tahun. Persentase 

tertinggi bayi dengan berat badan lahir rendah terdapat pada kelompok 

remaja dan wanita berusia lebih dari 40 tahun (WHO, 2018). 

Menurut Yusridawati (2021) Salah satu elemen yang memiliki 

dampak terbesar pada kehamilan, kesehatan janin, dan nyeri persalinan 

adalah usia ibu hamil. Ibu di bawah usia 20 tahun dianggap relatif muda 

untuk memiliki anak sehingga dapat meningkatkan jumlah persalinan 

bayi berat lahir rendah. Karena ibu masih dalam masa pertumbuhan 

pada usia seperti itu, dia membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk 

dirinya sendiri. Ibu Hamil yang berusia di bawah 20 tahun cenderung 

kurang memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Selain itu, usia 

kehamilan terkait dengan keadaan psikologis, terutama kesiapan untuk 

merangkul proses kehamilan, dan perkembangan organ reproduksi. 

(Yusridawati, 2021). 

Fitria Ningsih, et al. (2022) mengatakan usia mempengaruhi 

terjadinya BBLR pada bayi. Dalam masa reproduksi sehat dikenal 

bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan yaitu usia 20-35 

tahun, Pada wanita yang hamil pada umur lebih dari 35 tahun juga 

menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya komplikasi kehamilan, 

terutama meningkatnya kasus melahirkan bayi dengan Berat Bayi Lahir 
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Rendah (BBLR). Hal ini disebabkan karena risiko munculnya masalah 

kesehatan kronis. Anatomi tubuhnya mulai mengalami degenerasi 

sehingga kemungkinan terjadi komplikasi pada saat kehamilan dan 

persalinan, akibatnya akan terjadi kematian perinatal (Manuaba, 2018). 

b) Pekerjaan Ibu 

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan dilakukan seseorang 

dengan keahlian masing- masing seseorang serta berhubungan dengan 

mendapat uang untuk memperoleh kualitas hidup  baik dan mencukupi 

keperluan semasa hidup untuk keluarga seperti halnya pendidikan, gizi, 

tempat tinggal, liburan, kebutuhan pokok dan fasilitas kesehatan serta 

fasilitas yang diinginkan. 

Menurut Satri, et al. (2022) Jenis pekerjaan juga dihubungkan 

dengan penghasilan yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan 

gizi wanita hamil tersebut. BBLR dapat terjadi pada wanita yang 

bekerja terus menerus selama kehamilan, terutama bila pekerjaan 

tersebut memerlukan kerja fisik atau berdiri untuk waktu yang lama. 

Keadaan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

serta kesejahteraan janin yang dikandungnya (Sastri et al, 2022). 

Selain itu, kondisi kesehatan dan gangguan kandungan dapat 

terjadi jika ibu hamil yang memiliki pekerjaan berat dan melelahkan. 

sehingga kondisi tersebut akan mengakibatkan gangguan 

perkembangan janin, serta berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah 

(Angela, 2019). 

c) Tingkat Pendidikan Ibu 

Pendidikan adalah ukuran status ekonomi yang akan berdampak 

pada pelayanan kesehatan. Perempuan pun dianggap perlu memperoleh 

pendidikan tinggi, Pendidikan banyak menentukan perilaku dan sikap 

dalam menghadapi permasalahan yang berdampak pada kebutuhan bagi 

pelayanan kesehatan. Derajat pendidikan ibu yang sangat berhubungan 

dengan mutu pengasuhan anak. Jika seorang ibu dengan tingkat 

pendidikan yang kurang maka pesan kesehatan akan sulit 
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dimengerti.Ibu dengan tingkat pendidikan  tinggi akan lebih mudah 

mengerti dan menerapkan pentingnya berperilaku sehat dalam 

kehidupan sehari – hari (Kemenkes, 2019). 

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

pengetahuan yang dimilikinya semakin baik, dan sebaliknya (Marjan, 

2018). Menurut Sundani (2020) Perempuan yang memiliki pendidikan 

yang tinggi dapat mengembangkan kehidupan dan  akan lebih tepat 

dalam menarik keputusan yang berhubungan dengan kesehatan, jika 

dibandingkan dengan perempuan dengan pendidikan rendah (Sundani, 

2020). 

2. Konsumsi Tablet Fe 

Suplemen mineral yang disebut tablet zat besi (Fe) diperlukan 

oleh tubuh untuk produksi hemoglobin atau sel darah merah. Zat besi 

sangat penting untuk pertumbuhan berat badan janin selama kehamilan. 

Ketersediaan hemoglobin dalam sel darah merah, yang akan bekerja 

untuk mentransfer oksigen, mineral, dan bahan makanan ke janin, 

secara signifikan dipengaruhi oleh transformasi mineral dan zat 

makanan lainnya (Tiyasasih et al,2022). 

Ibu yang mengkonsumsi 90 tablet Fe semasa hamil akan 

lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan zat besi sesuai dengan angka 

kecukupan gizi ibu hamil serta menurunkan prevalensi anemia.Tingkat 

kepatuhan konsumsi Tablet Fe yang rendah berhubungan dengan 

tingginya angka anemia pada ibu hamil yang merupakan salah satu 

faktor penyebab terjadinya BBLR. Kekurangan zat besi saat kehamilan 

dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan BBLR. Untuk itu, 

ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan zat besinya yang tinggi ini 

(Nur’Aini, 2022) 

WHO merekomendasikan konsumsi suplemen zat besi pada 

wanita hamil dengan dosis harian sebanyak 30 mg sampai 60 mg zat 

besi. Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2019 
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menganjurkan kebutuhan zat besi (Fe) untuk usia wanita subur 15-18 

tahun sebesar 15 mg/hari dan untuk usia 19-45 tahun sebesar 18 

mg/hari. Pada ibu hamil trimester 1 tidak ada penambahan kebutuhan 

zat besi (Fe), namun pada ibu hamil trimester II dan III penambahan zat 

besi (Fe) sebesar 9 mg/hari.32 Penambahan kebutuhan fe selama 

kehamilan dipenuhi dari konsumsi TTD untuk mengurangi risiko berat 

badan lahir rendah (Aprisia & Simbolon, 2022). 

3. Paritas 

Paritas merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 

jumlah kelahiran yang pernah dialami ibu. Kesejahteraan janin selama 

kehamilan dapat dipengaruhi oleh paritas, yang merupakan masalah 

yang signifikan. Kemungkinan kejadian BBLR dapat meningkat dengan 

status paritas tinggi. Hal ini terjadi ketika kapasitas rahim untuk 

menyediakan nutrisi selama kehamilan menurun, sehingga penyaluran 

nutrisi antar ibu dan janin (WHO, 2018). 

Menurut Rani P (2018) ibu yang mengandung pertama kali 

berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah 

dikarenakan sang ibu belum memiliki pengalaman dalam mengandung 

sehingga dapat mempengaruhi dari kondisi jiwa ibu yang akan berefek 

pada nutrisi dan tumbuh kembang janin dalam kandungan,  

Sedangkan pada ibu yang mengandung lebih dari 4 kali atau bisa 

disebut dengan grande multipara juga memiliki risiko yang bisa 

terbilang tinggi dikarenakan kondisi sering melahirkan baik dengan 

janin dalam keadaan hidup ataupun mati akan mempengaruhi fungsi 

alat reproduksi (Supanji et al., 2022) serta gizi yang disalurkan oleh ibu 

ke janin itu sendiri, hal tersebut dipengaruhi oleh otot rahim yang mulai 

melemah serta jaringan parut yang terbentuk melalui proses persalinan 

yang terlalu sering sehingga mempengaruhi pembentukan plasenta serta 

penempelannya yang menjadi hal utama dalam penyaluran nutrisi dari 

ibu ke janin (Kornia et al., 2023). 
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Seorang perempuan setelah melahirkan membutuhkan 2 sampai 3 

tahun untuk memulihkan tubuhnya dan mempersiapkan dirinya pada 

persalinan berikutnya serta memberi kesempatan pada luka untuk 

sembuh dengan baik. Jarak kehamilan yang pendek akan meningkatkan 

risiko terhadap ibu dan anak 

4. Usia Gestasi 

Usia kehamilan (Gestasi) menurut KBBI adalah ukuran lama 

waktu seorang janin berada dalam rahim. Berat badan bayi semakin 

bertambah sesuai dengan usia kehamilan. Menurut (Indah & Istri 

Utami, 2020) Faktor usia kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR 

karena semakin pendek masa kehamilan semakin kurang sempurna 

pertumbuhan alat-alat tubuhnya sehingga akan turut mempengaruhi 

berat badan bayi sehingga dapat dikatakan bahwa usia kehamilan 

mempengaruhi kejadian BBLR (Majestika, 2018). 

Usia kehamilan atau usia gestasi (gestational age) merupakan 

lama waktu seorang janin berada dalam rahim terhitung dari Hari 

Pertama Haid Terakhir (HPHT) sampai ibu melahirkan bayinya. 

Kelahiran prematur (kurang bulan) merupakan penyebab terbanyak 

terjadinya BBLR. Usia kehamilan yang kurang akan rentan melahirkan 

bayi BBLR dikarenakan pertumbuhan bayi belum sempurna. Menurut 

Hasibuan et al (2023) Semakin muda usia kehamilan semakin besar 

risiko jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi. Umur 

kehamilan 37 minggu merupakan usia kehamilan yang baik bagi janin. 

Bayi yang hidup dalam rahim ibu sebelum usia kehamilan 37 minggu 

tidak dapat tumbuh secara optimal sehingga berisiko bayi memiliki 

berat lahir kurang dari 2500 gr (Hasibuan et al., 2023). 

5. Kunjungan Antenatal Care 

Antenatal care merupakan  suatu  bentuk  pengawasan  kehamilan  

untuk mengetahui   kesehatan   umum   ibu, menegakkan secara  dini  

komplikasi  kehamilan dan menegakkan   secara   dini   penyakit   yang   

menyertai kehamilan.  Pengawasan  wanita  hamil secara   rutin   mampu   
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membantu   menurunkan   morbiditas   dan   mortalitas   ibu dan bayi. 

Pelayanan  antenatal care bertujuan  untuk  memberikan  pengalaman  

hamil  dan  melahirkan  yang positif  bagi  para  ibu  (positive  

pregnancy  experience)  atau well  born  babydan well  health mother, 

memulihkan  kesehatan  ibu  yang optimal  saat  akhir  kala  nifas serta 

mempersiapkan  perawatan  bayi  dan  laktasi   sehingga  menurunkan  

angka  mortalitas  dan  morbiditas  ibu  dan anak (WHO, 2020). 

Pemerintah juga sudah mengatur dalam Permenkes RI Nomor 97 

Tahun 2014, seorang Ibu hamil perlu untuk memperoleh pelayanan 

antenatal terpadu dimana pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui 

pemberian pelayanan dan KIE termasuk stimulasi dan gizi agar 

kehamilan berlangsung sehat dan janin lahir sehat dan cerdas, deteksi 

dini masalah, penyakit dan penyulit kehamilan dan pelaksanaan 

pelayanan antenatal minimal 4 kali, 1 kali pada trimester I (Usia 14 

minggu) dan trimester II (usia 14-28 minggu) dan 2 kali pada trimester 

III (kehamilan 29- 36 Minggu). Terkait dengan kebijakan tersebut 

seorang ibu diharuskan untuk memeriksakan kehamilannya secara 

teratur pada fasilitas kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat 

memantau perkembangan dan kondisi ibu maupun janin (Perwitasari & 

Wijayanti, 2022). 

Pentingnya ibu hamil untuk melakukan ANC secara teratur 

memiliki dampak positif pada kondisi kesehatan dirinya dan bayinya 

sebab keteraturan ANC pada ibu hamil berkaitan erat dengan BBLR. Hal 

ini dimaknai bahwa kasus BBLR dapat dicegah apabila ibu hamil teratur 

dalam melakukan kunjungan ANC ke tenaga kesehatan di fasilitas 

kesehatan. semakin teratur ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC 

maka berat bayi yang dilahirkan cenderung normal (Suryani, 2020). 

6. Berat Badan Bertambah Ketika Hamil 

Berat badan bertambah ibu hamil merupakan salah satu fenomena 

biologis yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Di 

Indonesia, standar pertambahan berat badan yang normal adalah sekitar 
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9-12 kg.24 Pertambahan berat badan optimal sebesar 12,5 kg adalah 

gambaran yang digunakan untuk rata-rata kehamilan (Kemenkes RI, 

2022). 

Berat badan bertambah selama hamil dapat mempengaruhi status 

gizi ibu dan janinnya. Bila status gizi ibu sebelum hamil dalam kondisi 

baik maka ibu akan melahirkan bayi yang sehat, berat badannya normal 

dan cukup bulan. Status gizi buruk sebelum dan selama kehamilan akan 

menyebabkan bayi berat lahir rendah (BBLR), terhambatnya 

perkembangan otak janin,abortus dan bayi baru lahir terinfeksi, 

(Paramita, 2019). 

WHO merekomendasikan kenaikan BB selama kehamilan 5- 9 kg 

atau minimal 1 kg setiap bulan selama 2 trimester terakhir kehamilan 

pada wanita di negara berkembang,. Kecepatan pertambahan berat 

badan yang direkomendasikan mencapai 1 sampai 2 kg selama trimester 

pertama dan kemudian 0,4 kg perminggu untuk wanita yang memiliki 

berat standar terhadap tinggi badan (BMI 19,8 sampai 26). Ada tiga 

metode perubahan kenaikan BB pada kehamilan yaitu Total Weight 

Gain, Net Weight Gain dan Rate per week. Terdapat perbedaan tentang 

ambang batas kenaikan BB per minggu yang memiliki risiko terhadap 

BBLR.  

Berdasarkan dari perhitungan BMI (body mass index), 

peningkatan berat badan selama kehamilan tergantung dari berat badan 

sebelum hamil. Menilai berat badan sebelum hamil sangat penting dari 

segi kesehatan bagi ibu dan bayi. Jika ibu hamil dengan berat badan 

yang berlebihan sebelum kehamilan, maka pertambahan yang 

dianjurkan harus lebih kecil dari pada ibu hamil dengan berat badan 

ideal. Ibu hamil yang mempunyai peningkatan berat badan yang terlalu 

berlebihan akan berisiko terjadinya komplikasi kehamilan seperti 

diabetes gestasional (kenaikan kadar gula darah karena adanya proses 

kehamilan) atau terjadinya preeklampsia (keracunan kehamilan di mana 

terjadi peningkatan tekanan darah). Selain itu, penimbunan lemak tubuh 
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yang berlebihan akan membuat berat badan sulit turun setelah 

melahirkan nantinya (Paramita, 2019). 

Demikian juga sebaliknya, wanita yang berat badannya kurang 

sebelum hamil, maka ketika ia hamil perlu menambah berat badan lebih 

banyak dari pada ibu dengan berat badan ideal. Asupan gizi yang 

berkurang, akan menghambat pertumbuhan janin dalam kandungan 

seperti BBLR dan gangguan kehamilan lainya. Kenaikan berat badan 

selama masa kehamilan tergantung dari berat badan saat sebelum 

kehamilan. Hal terbaik dilakukan adalah bila berniat untuk hamil, 

sebaiknya mempersiapkan berat badan ideal dahulu sebelum hamil, 

sehingga tubuh akan menyimpan semua zat gizi yang diperlukan oleh 

tubuh selama kehamilan secara seimbang, seperti karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang seimbang.  

7. Kebiasaan Ibu  

a) Status merokok pada ibu  

Merokok merupakan aktivitas membakar tembakau kemudian 

menghisap asapnya, baik menggunakan rokok maupun pipa pada 

sebulan terakhir sampai saat pencacahan. Terdapat 2 (dua) cara 

merokok yang umum dilakukan, yaitu pertama menghisap lalu menelan 

asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; kedua hanya 

menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung 

(Sohibien & Yuhan, 2019). 

Ibu yang merokok memiliki peluang lebih besar melahirkan bayi 

BBLR dari pada yang tidak merokok karena kandungan nikotin pada 

rokok akan menimbulkan kontraksi pada pembuluh darah yang 

mengakibatkan aliran darah janin akan berkurang dan distribusi zat-zat 

yang bermanfaat bagi janin ikut berkurang. Sedangkan karbon 

monoksida pada rokok dapat mengikat HB dalam darah yang 

menyebabkan distribusi zat makanan ke janin menjadi terganggu 

sehingga bayi yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan yang 

rendah (Sohibien & Yuhan, 2019).   
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b) Konsumsi soft drink ketika hamil 

Soft drink merupakan satu dari banyaknya jenis minuman yang 

didalamnya terkandung kandungan gula yang tinggi serta memiliki 

perisa berbagai rasa, termasuk rasa buah. Jenis gula yang digunakan 

dalam produksi soft drink pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu soft 

drink dengan kandungan karbonasi dan tidak berkarbonasi. Soft drink 

juga terbagi lagi menjadi yang menggunakan pemanis alami (sugar-

sweetened soft drink) dan minuman dengan pemanis buatan (non sugar 

soft drink). Konsumsi soft drink yang berlebihan dari jumlah yang 

disarankan pada saat hamil akan menyebabkan masalah pada kesehatan 

manusia yaitu hipertensi, obesitas, dan dapat berlanjut pada diabetes 

mellitus gestasional (Agung & Hansen, 2022). 

Ibu hamil dengan Diabetes Mellitus menghadapi bahaya setiap 

harinya karena kadar gula darah yang tidak terkontrol. Glukosa darah 

mengandung kadar yang berubah-ubah sepanjang hari terutama pada 

saat makan dan beraktifitas. Bahaya Diabetes Mellitus Gestasional 

sangat besar dan dapat memungkinkan ibu mengalami komplikasi 

persalinan seperti risiko perdarahan, robekan dinding rahim, 

preeklampsi dan eklampsi, keracunan kehamilan hingga kematian, 

sedangkan komplikasi bagi janin adalah bayi besar dan BBLR (Auryn 

& Salmariani, 2018). 

c) Konsumsi fast food ketika hamil 

Fast food (makanan cepat saji) merupakan jenis makanan yang 

tidak sehat yang memiliki sedikit kandungan nutrisinya sehingga tidak 

baik bagi kesehatan tubuh. Fast food juga mengandung kadar gula 

tinggi, lemak sehingga kebiasaan mengkonsumsi fast food selama masa 

kehamilan dapat menjadi penyebab berkembangnya penyakit 

degeneratif, seperti diabetes mellitus gestasional dan hipertensi 

gestasional (Trisia et al., 2023). 

Hipertensi dalam kehamilan dapat mempengaruhi terjadinya 

BBLR karena dengan adanya tekanan darah yang cukup tinggi dapat 
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mempengaruhi sistem peredaran darah sehingga dapat menyebabkan 

pertumbuhan janin menjadi terhambat dikarenakan pada masa 

kehamilan janin mendapat nutrisi melalui plasenta yang akan  berakibat 

pada lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Menurut Rezki (2023) 

mengatakan bahwa ibu yang memiliki riwayat hipertensi dalam 

kehamilan dapat berisiko 5,345 kali lipat melahirkan bayi dengan 

BBLR daripada ibu yang tidak memiliki riwayat hipertensi dalam 

kehamilan (Trisia et al., 2023). 

Menurut penelitian Zahra (2020) mengatakan bahwa adanya 

hubungan antara pola mengkonsumsi makanan cepat saji dengan 

diabetes gestasional di wilayah Kota Malang. Dapat diidentifikasi 

tingkat konsumsi ibu hamil yang sering mengkonsumsi junk food atau 

≥1 kali dalam dua minggu konsumsi makanan cepat saji akan berisiko 

81 kali lebih besar terkena diabetes gestasional jika dibandingkan yang 

jarang konsumsi makanan cepat saji hanya 1 kali dalam 1 bulan (Zahra, 

2020). 

b. Faktor Janin 

1. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-

laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan (Yusridawati, 2021). 

Menurut Eka Riyanti (2019) Bayi perempuan lebih rentan mengalami 

BBLR dibandingkan bayi laki – laki. Rata-rata bayi laki-laki lahir 150 

gram lebih berat dibandingkan bayi perempuan, tetapi bayi laki-laki 

cenderung lahir kurang bulan dibandingkan bayi perempuan. Bayi laki-

laki cenderung lebih berat mungkin disebabkan oleh efek hormon 

androgen, perbedaan antigen fetal maternal atau materi genetik pada 

pada kromosom Y, yang membawa materi genetik untuk pertumbuhan. 

Dalam laporan Riskesdas, (2018) dikemukakan bahwa persentase 

BBLR pada perempuan (6,7%) lebih tinggi daripada bayi laki – laki 

(5,7%) (Riskesdas, 2018). 
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2. Kehamilan Ganda 

Kehamilan Ganda (Gemelli) adalah Suatu kondisi wanita 

mengandung 2 janin bahkan lebih dalam satu waktu kehamilan 

(Agustin & Afrika, 2022). Pada kehamilan ganda memiliki masing – 

masing berat anak lebih kecil dari rata-rata, berat totalnya lebih besar 

dari bayi tunggal. Menurut Dhirah et al (2020) Salah satu anak dapat 

lebih berat 50 sampai 1000 gram dari lainnya. Setengah kasus anaknya 

mempunyai berat badan cukup bulan, seperdelapan kehamilan kedua 

bayinya di bawah 1800 gram. Tiga perdelapan sisanya antara 1500 

sampai 2500 gram. Sedangkan Kurtz menjelaskan bahwa tidak ada 

satupun kembar tiga yang berat totalnya mencapai 7500 gram, berarti 

berat rat-rata masing-masing anak kurang dari 2500 gram. Anak kedua 

dan ketiga mortalitasnya lebih besar dari pada anak pertama (Dhirah et 

al., 2020). 

3. Kehamilan Hidramnion  

Air ketuban dan perkembangan janin adalah dua hal yang 

berkaitan erat dalam masa kehamilan. Selama ini, banyak yang 

menyangka hanya jumlah air ketuban yang kurang yang 

membahayakan bagi perkembangan janin. Akan tetapi air ketuban yang 

berlebihan juga dapat membahayakan perkembangan janin (Saffira et 

al., 2020). 

Polihidramnion atau yang biasa disebut dengan hidramnion 

adalah penumpukan berlebihan air ketuban (cairan di sekitar janin 

dalam kandungan pada masa kehamilan). Polihidramnion bisa 

mengakibatkan perkembangan janin dan komplikasi yang 

membahayakan kehamilan serta dapat mengakibatkan berat badan lahir 

rendah. Volume air ketuban yang sangat banyak dapat 

mengakibatkan regangan berlebihan pada rahim.  

Faktor Hidramnion dihubungkan dengan penyakit pada ibu, 

seperti diabetes dan anemia. Menurut Saffirah (2020) Hidramnion 

berpengaruh terhadap kejadian BBLR karena berisiko tinggi terjadi 

https://primayahospital.com/kebidanan-dan-kandungan/tahapan-perkembangan-janin/
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ketuban pecah dini sehingga kemungkinan bayi lahir prematur menjadi 

lebih besar (Saffira et al., 2020). 

c. Faktor Lingkungan 

1. Tempat tinggal dataran Tinggi 

Bayi yang lahir di lingkungan pesisir seringkali memiliki berat 

lahirnya normal daripada bayi yang lahir di dataran tinggi. Wanita yang 

tinggal di tempat yang lebih tinggi sering memiliki daya dukung 

oksigen yang lebih kuat, namun penyebab spesifik kekurangan berat 

badan di daerah yang lebih tinggi tidak pasti dan sering dikaitkan 

dengan hipoksia ibu. Namun, jika ibu mengalami hipoventilasi, 

hipoksia, atau anemia, masalah pertumbuhan lebih sering terjadi di 

daerah tinggi (Eka Riyanti 2019). 

2. Sosio Ekonomi 

Faktor risiko kelangsungan hidup ibu dan bayi secara tidak 

langsung mungkin disebabkan oleh status sosial ekonomi masyarakat. 

Populasi ini biasanya sulit dijangkau dengan layanan dan informasi 

kesehatan. Serupa dengan ini, kelompok berpenghasilan rendah 

biasanya menunjukkan tingkat kemandirian dan keterlibatan yang tidak 

dapat diterima dalam merencanakan kegiatan pengembangan kesehatan 

prenatal (Riska et al., 2022). 

Anak yang dibesarkan di keluarga yang memiliki ekonomi tinggi 

dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik dibandingkan dengan anak 

yang dibesarkan di keluarga yang berekonomi rendah (Sembiring 

2019). Menurut Supriyatun 2020 menyatakan kejadian BBLR sering 

terjadi pada masyarakat miskin. Hal ini dapat disebabkan kurangnya 

pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizinya saat 

hamil. Dengan rendahnya penghasilan keluarga menyebabkan 

rendahnya daya beli bahan makanan. Meskipun masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan makanannya, akan tetapi belum tentu nilai gizi 

dalam makanan tersebut memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan gizi 

yang seimbang. Hal ini dapat mempengaruhi status gizi janin dalam 
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kandungan. Penelitian Hadiwijaya et al. (2019) juga mengatakan Status 

sosial-ekonomi yang kurang, memiliki risiko lebih besar untuk 

melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dibandingkan dengan ibu 

dengan keadaan sosial-ekonomi baik (Hadiwijaya & Kumala, 2019). 

3. Paparan Zat – Zat Beracun 

Sektor pertanian menjadi salah satu lapangan kerja yang paling 

banyak menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan. 

Peran perempuan di bidang pertanian diantaranya membuang rumput 

dari tanaman, mencari hama, menyiram tanaman, dan memanen hasil 

pertanian. Meskipun tidak semua ibu hamil melakukan kegiatan 

penyemprotan tanaman, namun ibu tetap berisiko terkena paparan 

pestisida melalui aktivitas pertanian lainnya, seperti menyiapkan, 

mencampur pestisida yang akan digunakan, perlengkapan menyemprot, 

mencuci pakaian dan peralatan menyemprot, serta berada dalam satu 

area dengan penyemprot (Sembiring, 2019). 

Keikutsertaan perempuan dalam bidang pertanian menjadikannya 

sebagai salah satu populasi yang berisiko terkena dampak paparan 

pestisida. Penelitian yang dilakukan di Polandia Tengah menyebutkan 

bahwa bayi yang dilahirkan dari wanita yang terpapar pestisida pada 

trimester I dan II mempunyai berat badan yang lebih rendah 189 gram 

dibandingkan bayi yang lahir dari wanita yang tidak terpapar pestisida 

(Lubis, 2020). 

Selain itu pestisida yang masuk ke dalam tubuh dapat 

menyebabkan gangguan fungsi hormonal pada sistem reproduksi 

perempuan. Gangguan tersebut dapat terjadi di semua tingkatan yang 

dimiliki sistem hormonal, meliputi sintesis hormon, pelepasan hormon 

dan penyimpanan, distribusi hormon, pengenalan hormon dan 

pengikatan, gangguan kelenjar tiroid, dan gangguan sistem saraf pusat. 

Hal tersebut terjadi karena pestisida dapat meniru, melawan, atau 

menghalangi aksi hormonal tubuh Menurut penelitian Lubis (2020) 

menunjukkan nilai p value < 0,05, yaitu sebesar 0,014, artinya bahwa 
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ibu hamil yang melakukan kegiatan pertanian yang berhubungan 

langsung dengan pestisida lebih berisiko terpapar pestisida, sehingga 

dapat meningkatkan risiko terjadinya BBLR Setyowati et al. (2022). 

juga menyatakan faktor penyebab lain kejadian BBLR juga terdapat 

pada paparan zat racun seperti zat yang terkandung dalam rokok., Asap 

rokok mengandung berbagai macam senyawa yang berbahaya bagi 

kesehatan ibu hamil dan janin, di antaranya adalah karbomonoksida 

(CO) dan Nikotin. Menurut Van Meurs (2014), karbon monoksida 

memiliki tingkat afinitas lebih tinggi dalam mengikat Hb dibandingkan 

dengan oksigen. Aktivasi nikotin menyebabkan terjadinya 

vasokonstriksi pada pembuluh darah dikarenakan pelepasan 

katekolamin oleh adrenal dan sel saraf. Kedua hal ini akan 

menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke janin sehingga 

memungkinkan terjadinya hipoksia pada janin (Setyowati & Rahayu, 

2022). 

Bahaya Asap Rokok selama Kehamilan adalah perilaku berisiko 

yang harus dihindari. Banyak orang kesulitan berhenti dari kebiasaan 

merokok. Ibu hamil yang terpapar asap rokok memberi pengaruh buruk 

pada kondisi janin yang dikandungnya. Karbon monoksida dari asap 

rokok yang dihirup ibu hamil akan terbawa ke aliran darah menuju ke 

janin. Hal ini mengakibatkan penyaluran oksigen dan nutrisi untuk bayi 

menjadi terhambat, sehingga berat plasenta menjadi berkurang. 

Pengaruh buruk yang lain dari asap rokok adalah menyebabkan 

gangguan pada plasenta. Plasenta memperluas wilayah di dalam rahim 

untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi pada janin. Hal ini 

mengakibatkan lapisan plasenta semakin menipis dan kemungkinan 

letak plasenta menjadi lebih rendah atau plasenta previa (plasenta ada 

pada mulut rahim). Ibu hamil yang terpapar asap rokok mempunyai 

kemungkinan 80% mengalami keguguran dibandingkan ibu hamil yang 

tidak terpapar asap rokok. Hal ini disebabkan karena berkurangnya 

kadar hormon kehamilan akibat terpapar asap rokok. 
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F. Integrasi Keislaman Tentang Kejadian Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) 

Allah Swt menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal 

dan baik. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara 

agama dari segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. 

Begitu pula sebaliknya makanan yang haram dari segi agama haram secara 

zat maupun hakikat.  Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 : 168.  

يَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِم الَْْرْضم حَلٓلًا طيَ مباا وَّۖلَْ تَ تَّبمعُوْا خُطوُٓتم الشَّيْطٓنمِۗ امنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبميْن  ٗ  يٰآ  

Terjemahnya : 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”[Al-Baqarah/2 :168]. 

(Kemenag RI 2020). 

Merujuk pada ayat tersebut, dapat diketahui bahwa seorang ibu yang 

sedang mengandung seorang bayi atau janin hendaknya mengkonsumsi 

makanan halalan toyyiban agar mencegah terjadinya BBLR dan 

pertumbuhan bayi akan menjadi tidak optimal (berat badan lahir rendah) 

apabila gizi ibu tidak terpenuhi dengan baik. Mengkonsumsi makanan yang 

halal sudah pasti mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin 

sehingga tidak terjadi prematur, kecacatan, bahkan kematian, pertumbuhan 

dan perkembangan yang lambat pada bayi, tidak jarang mengidap penyakit 

kronis, dan dapat berpengaruh pada kesehatan anak saat beranjak dewasa. 

Dari dahulu hingga dewasa ini seorang ibu yang mengandung sangat 

disarankan untuk memakan makanan yang bernutrisi, vitamin, dan lain-lain 

sehingga  baik untuk pertumbuhan janin. Ayat ini juga menjelaskan  dalam 

QS Al Infithar / 82:7-8. 

ا شَاۤءَ  رَكَّبكََ   ىكَ  فَعَدلَكََ   ف يْ   ايَ    صُوْرَة   مَّ يْ  خَلقَكََ  فَسَوّٰ  الَّذ 

Terjemahnya : 

“yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang serta dalam bentuk apa saja yang 
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dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu” [Al Infithar /82:7-8]. (Kemenag, 

2020). 

Uraian yang luar biasa dari proses ini menunjukkan perlunya beriman 

dan berserah diri kepada Allah Sang Pencipta dan perlunya mengikuti jejak 

orang-orang beriman. Itulah yang dapat mengantarkan manusia mencapai 

kesempurnaan kehidupan duniawi dan spiritual. 

Tubuh kita membutuhkan energi khususnya ibu hamil yang kebutuhan 

energinya meningkat saat hamil dan Allah SWT pun telah menciptakan biji-

bijian seperti beras, jagung dan lain sebagainya sebagai sumber karbohidrat 

dan halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi Allah SWT juga melarang 

umatNya untuk tidak berlebih- lebihan, sebagaimana dalam hadits 

Rasulullah SAW : 

و بْن   شُعيَْب   ,عَنْ  أبَ يه   ,عَنْ  جَد  ه   قاَلَ   :قاَلَ  رَسُولُ  اََللَّ   صلى الله عليه وسلم  ) وَعَنْ  عَمْر 

يلةَ    (أخَْرَجَهُ  أبَوُ داَوُدَ  ,وَأحَْمَدُ  , كُلْ  ,وَاشْرَبْ  ,وَالْبَسْ  ,وَتصََدَّقْ  ف ي غَيْر   سَرَف   ,وَلَ  مَخ 

ي    وَعَلَّقهَُ  الَْبخَُار 

“ Dari Amr Ibnu Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, radiallahu anhum 

berkata, Rasulullah SAW bersabda : “makanlah, minumlah dan 

berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan” 

(HR Abu Daud dan Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan secara 

taklif ). 

 

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa Allāh SWT menghalalkan bagi 

hamba-hambaNya seluruh perkara & rizki yang baik. Baik berupa makanan 

maupun minuman, selama makanan itu baik dengan syarat tidak sampai 

derajat berlebih-lebihan dan tidak boleh dalam derajat kesombongan. 
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G. Kerangka Teori  

Kerangka teori merupakan teori – teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan dan disusun berdasarkan penelitian 

terdahulu. 

 

Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti 

   : Variabel yang tidak diteliti 

Bagan 1. 1 Kerangka Teori Penelitian 

Sumber : William & Wilkins (2012), Majestika (2018), Sembiring (2019) 

BBLR 

Faktor Janin 

- Jenis Kelamin 

- Kehamilan Ganda     

  (Gemelli) 

- Kehamilan Hidramion 

 

 

Faktor  

Lingkungan 

- Tempat tinggal di 

daratan tinggi 

- Sosio Ekonomi 

- Paparan zat beracun 

 

papa 

Karakteristik  

Ibu 

Gestasi 

Faktor Ibu 

Kadar Glukosa 

Darah meningkat 

Kebiasaan  

Merokok 

DMG 

Hipertensi 

 

 

Pertambahan 

BB ibu 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Fast food 

Paritas 

Kunjungan 

ANC 
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H. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan hubungan antara konsep – konsep yang 

akan diukur maupun yang diamati dalam suatu penelitian terdiri dari 

variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen) (Notoatmodjo, 

2018). Adapun kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

  

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

Bagan 1. 2 Kerangka Konsep Penelitian

KEJADIAN BBLR 

PADA BAYI  

Usia Gestasi 

Paritas 

Konsumsi Fe 

Kunjungan ANC 

 

Konsumsi  

fast food 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah proses mendapatkan 

pengetahuan yang menggunakan data numerik sebagai alat untuk 

menganalisis keterangan yang ingin diketahui dengan menggunakan 

pendekatan cross sectional dimana pendekatan ini yaitu pendekatan yang 

melakukan pengukuran dan pengamatan diwaktu yang bersamaan. 

B. Lokasi dan Waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Juni Tahun 2023 di 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua jumlah ibu yang melahirkan bayi hidup dari 

data Puskesmas Salewangeng periode Januari – Desember tahun 2022 

dengan jumlah populasi 260 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu 

hingga dianggap dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara Random. Random sampling merupakan 

pengambilan anggota sampel dengan memilih secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Besar sampel dalam 

penelitian ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

berikut. 
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Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Tingkat kepercayaan ketepatan (0.05) 

Sehingga, 

 

 

 

 

 
 dibulatkan menjadi 158 Sampel 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah faktor ibu yang berhubungan 

dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng dengan 

melakukan wawancara langsung menggunakan kuesioner kepada ibu bayi 

dengan berat badan lahir rendah. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder diambil dari rekam 

medik pada ibu bersalin di Puskesmas Salewangeng. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam pengambilan data responden yaitu menggunakan 

kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang menjadi 
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variabel yang diteliti yang ditujukan kepada responden guna mendapatkan 

informasi. 

F. Pengelolaan Data Penelitian 

1. Collecting  

Pengumpulan data berasal dari kuesioner dan observasi. 

2. Checking 

Setelah data terkumpul, lalu dilakukan pemeriksaan jawaban pada 

kuesioner agar data dapat diolah dengan benar sehingga pengolahan data 

dapat memperoleh hasil yang valid sehingga terhindar dari bias. 

3. Coding 

Pemberian kode pada variabel yang diteliti. 

4. EnteringColl 

Jawaban dari tiap responden yang telah diberi kode lalu diinput kedalam 

komputer yaitu dengan menggunakan program SPSS. 

5. Data Processing 

Data yang telah dimasukkan ke program komputer akan diolah sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. 

G. Tahap Analisis Data Penelitian 

1. Analisis Univariat  

Analisis data secara univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

pada masing – masing variabel independen terhadap kejadian BBLR 

dalam bentuk distribusi frekuensi responden.  

2. Analisis Bivariat  

 Analisis data bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara variabel terikat (BBLR) dan variabel bebas (pekerjaan 

ibu, usia ibu, usia gestasi, paritas, kunjungan ANC, konsumsi tablet Fe 

dan konsumsi fast food ketika hamil.  

 Analisis ini menggunakan uji chi-square, apabila memenuhi syarat 

uji chi-square. Syarat uji chi – square adalah tidak ada nilai expected 
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yang kurang dari 5. Apabila uji chi – square tidak memenuhi syarat maka 

uji alternatif menggunakan uji Fisher’s Exact Test.  

 Adapun batas kemaknaan perhitungan statistik p value (0,05), jika 

nilai p ≥ 0,05 maka ada hubungan antara variabel yang diteliti dengan 

kejadian. Sedangkan jika nilai p≤0,05 maka tidak ada hubungan antara 

variabel yang diteliti dengan kejadian BBLR. 

H. Penyajian Data 

Data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk membahas hasil 

penelitian. 

I. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah hubungan timbal balik antara peneliti dengan 

orang yang diteliti sesuai dengan prinsip etika ( Notoatmodjo, 2018). 

Masalah etika yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Ethical Clearance 

Permintaan Ethical Clearance diajukan sebelum melakukan penelitian  

kepada Komisi Etika Penelitian Kesehatan (KEPK)  

2. Informed Consent (Persetujuan Penelitian) 

Informed Consent merupakan tindakan persetujuan yang dilakukan 

dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang 

dibagikan secara langsung kepada responden serta menjelaskan tujuan 

yang dilakukan pada penelitian ini. Jika subjek tidak mengisi maka 

peneliti tidak boleh memaksa dan tetap menghormati hak yang dimiliki 

responden. 

3. Anonymity (Tanpa Nama) 

Menjaga kerahasiaan responden serta tidak menyebut nama responden 

dalam kuesioner. Peneliti hanya meminta inisial dari nama responden, 

seperti (I) sebagai upaya menjaga kerahasiaan responden. 

4. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Peneliti harus memastikan kerahasiaan informasi responden  dan 

menjaga privasi data yang diperoleh oleh rekam medik dengan tidak 
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membicarakan kepada orang lain dan hanya data yang dibutuhkan pada 

penelitian yang akan dilaporkan peneliti. 



 
 

48 
 

BAB IV   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng 

1. Geografi 

UPTD Puskesmas Salewangeng berada tengah – tengah kota 

Sengkang yang terletak di Jalan Mangga No.1 Kelurahan Siengkang 

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun 

batas – batas wilayah kerja adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : UPTD Puskesmas Pattirosompe / Tempe 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sabbangparu 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Sabbangparu 

d. Sebelah Timur : Kecamatan Pammana 

Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Salewangeng adalah 17.61 km2 

yang terdiri dari 6 kelurahan dengan 14 lingkungan dan 75 rukun tetangga 

(RT). Adapun kelurahan wilayah UPTD Puskesmas Salewangeng antara lain 

sebagai berikut : 

1) Kelurahan Siengkang, dengan luas 1.54 km2 

2) Kelurahan Padduppa, dengan luas 1.60 km2 

3) Kelurahan Wiringpalennae, dengan luas 5.11 km2 

4) Kelurahan Sitampae, dengan luas 2.33 km2 

5) Kelurahan Maddukelleng, dengan luas 4.18 km2 

6) Kelurahan Atakkae, dengan luas 2.85 km2 

Diantara kelurahan wilayah kerja UPTD Puskesmas Salewangeng 

sebagian besar berada dalam wilayah perkotaan (75%) sedangkan (25%) 

daerah pesisir atau dataran rendah. 

2. Demografi 

Menurut data Statistik Kecamatan Tempe pada tahun 2022, jumlah 

penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Salewangeng berjumlah 

25.152 jiwa, Laki – laki sebanyak 11.950 jiwa dan perempuan sebanyak 

13.202 jiwa yang terdiri dari 5.557 KK. Ada 4 kelurahan yang berada di 
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perkotaan yang menjadi pusat perputaran ekonomi, pusat pendidikan dan 

daya tarik antara lain kelurahan Atakkae, Siengkang, Padduppa dan 

Maddukelleng. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Ibu 

Terdapat 3 karakteristik ibu yang dimasukkan ke dalam penelitian ini 

yaitu umur ibu, pekerjaan ibu dan pendidikan ibu. 

1) Umur Ibu 

Tabel 2.1 

Distribusi Frekuensi Umur Ibu di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Umur Ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Remaja  

(14 Tahun–25 Tahun) 

Dewasa  

(26 Tahun–43 Tahun) 

31 

 

127 

19,6 

 

80,4 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui umur responden dengan jumlah 

terbanyak terdapat pada dewasa yaitu 26 tahun – 43 tahun sebanyak 127 

(80,4) responden dan umur dengan jumlah rendah pada remaja yaitu 14 

tahun – 25 tahun sebanyak 31 (19,6%) responden. 
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2) Pekerjaan Ibu  

Tabel 2.2  

Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Pekerjaan Ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Bekerja  

Tidak Bekerja 

25 

133 

15,8 

84,2 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa sebagian besar responden tidak 

bekerja sebanyak 133 (84,2%) responden dan responden bekerja sebanyak 

25 (15,8%). 

3) Pendidikan Ibu 

Tabel 2.3  

Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Pendidikan Ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Tinggi 

Rendah 

117 

41 

74,1 

25,9 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 2.3 diketahui sebagian besar responden pendidikan 

tinggi sebanyak 117 (74,1%) sedangkan responden dengan pendidikan 

rendah sebanyak 41 (25,9%). 

b. Karakteristik Bayi 

Terdapat 3 karakteristik bayi yang dimasukkan ke dalam penelitian 

ini yaitu umur bayi, jenis kelamin bayi dan berat badan lahir bayi. 
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1) Umur Bayi 

Tabel 2.4  

Distribusi Frekuensi Umur Bayi di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Umur Bayi Frekuensi (n) Persentase (%) 

5 – 7 Bulan 

8 – 10 Bulan 

11 -13 Bulan 

14 – 16 Bulan 

51 

48 

35 

24 

32,3 

30,4 

22,2 

15,1 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa umur bayi dengan jumlah 

teerbanyak yaitu pada kelompok umur 5–7 bulan yaitu 51 (32,3%) dan umur 

bayi dengan jumlah rendah yaitu pada kelompok umur 14–16 bulan yaitu 24 

(15,1%).  

2) Jenis Kelamin Bayi 

Tabel 2.5  

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Bayi di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Jenis Kelamin Bayi Frekuensi (n) Persentase (%) 

Laki – Laki 

Perempuan 

82 

76 

51.9 

48.1 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.5 diketahui bahwa jenis kelamin dengan jumlah 

terbanyak yaitu laki – laki sebanyak 82 (51,9%) bayi dan jenis kelamin 

dengan jumlah rendah yaitu perempuan sebanyak 76 (48,1%) bayi. 
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3) Berat Badan Lahir Bayi 

Tabel 2.6  

Distribusi Frekuensi Berat Badan Lahir Bayi di Wilayah  

Kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Berat Badan Lahir Bayi Frekuensi (n) Persentase (%) 

BBLR 

Tidak BBLR  

23 

135 

14,6 

85,4 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.6 diketahui bahwa bayi yang mengalami BBLR 

sebanyak 23 (14,6%) bayi dan yang tidak mengalami BBLR sebanyak 135 

(85,4%) bayi. 

2. Analisi Uji Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

mendapatkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel dependen 

(Kejadian BBLR) maupun variabel independen (Usia gestasi, paritas, 

konsumsi tablet fe, kunjungan ANC, dan kebiasaan konsumsi fast food 

ketika hamil). Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

a) Usia Gestasi  

Tabel 2.7  

Distribusi Frekuensi Usia Gestasi Ibu di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Usia Gestasi Ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Aterm ( ≥ 37 Minggu ) 

Preterm ( ≤ 37 Minggu) 

134 

24 

84,8 

15,2 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 158 responden terdapat usia 

gestasi dengan jumlah terbanyak yaitu aterm (≥37 Minggu) sebanyak 134 
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(84,8%) responden dan usia gestasi dengan jumlah rendah yaitu preterm 

(≤37 Minggu) sebanyak 24 (15,2%) responden. 

b) Paritas  

Tabel 2.8  

Distribusi Frekuensi Paritas Ibu di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Paritas Ibu Frekuensi (n) Persentase (%) 

Banyak 

Sedikit 

38 

120 

24,1 

75,9 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.8 diketahui bahwa sebagian besar responden 

dengan paritas sedikit yaitu 120 (75,9%) responden dan paritas banyak yaitu 

38 (24,1%) responden. 

c) Konsumsi Tablet Besi (Fe) 

Tabel 2.9  

Distribusi Frekuensi Konsumsi Tablet Besi (Fe) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Konsumsi Tablet Besi 

(Fe) 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Cukup 

Kurang 

123 

35 

77,8 

22,2 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.9 diketahui bahwa responden yang 

mengkonsumsi tablet besi (fe) cukup sebanyak 123 (77,8%) responden dan 

yang mengkonsumsi tablet besi (fe) kurang sebanyak 35 (22,2%) responden. 
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d) Kunjungan ANC 

Tabel 2.10  

Distribusi Frekuensi Kunjungan Antenatal Care di Wilayah Kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Kunjungan ANC Frekuensi (n) Persentase (%) 

Lengkap 

Tidak Lengkap 

129 

29 

81,6 

18,4 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.10 diketahui bahwa responden dengan kunjungan 

ANC lengkap sebanyak 129 (81,6%) responden dan kunjungan ANC tidak 

lengkap sebanyak 29 (18,4%) responden. 

e) Konsumsi Fast Food Ketika Hamil 

Tabel 2.11  

Distribusi Frekuensi Konsumsi Fast Food Ketika Hamil di Wilayah 

Kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Konsumsi Fast Food 

Ketika Hamil 
Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sering  

Jarang 

35 

123 

22,2 

77,8 

Total 158 100 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.11 diketahui bahwa dari 158 responden terdapat 

responden yang mengkonsumsi fast food dengan kategori jarang sebanyak 

123 (77,8%) responden dan responden yang mengkonsumsi dengan kategori 

sering sebanyak 35 (22,2%) responden. 

3. Analisi Uji Bivariat 

Analisis Bivariat merupakan analisis yang dilakukan guna 

membuktikan adanya hubungan antara variabel dependen (Kejadian BBLR) 

dan variabel independen (usia gestasi, paritas, kunjungan ANC, konsumsi 
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tablet fe dan konsumsi fast food ketika hamil). Adapun hasil analisis ini 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

a) Hubungan antara usia gestasi dengan kejadian BBLR 

Hubungan usia gestasi dengan kejadian BBLR dapat dilihat pada 

tabel tabulasi silang berikut : 

Tabel 2.12  

Hubungan Usia Gestasi Ibu dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Usia Gestasi 

Ibu 

Berat Badan Lahir Bayi 

Total 
P – Value* BBLR Tidak 

BBLR 

n % n % N % 

Aterm 

(≥ 37 Minggu) 

Preterm  

(≤37 Minggu ) 

3 

20 

2,2 

83,3 

131 

4 

97,8 

16,7 

134 

24 

100 

100 
0,000 

Total  23 14,6 158 85,4 158 100  

*Uji fisher’s 

Sumber : Data Primer 2023 

 

Berdasarkan tabel 2.12 menunjukkan bahwa dari 134 responden 

dengan usia gestasi ≥37 minggu sebagian besar bayinya tidak mengalami 

BBLR yaitu 131 orang (97,8%) dan hanya 3 orang (2,2%) yang memiliki 

bayi BBLR. Sedangkan dari 24 responden dengan usia gestasi ≤37 minggu, 

sebagian besar banyinya mengalami BBLR yaitu 20 orang (83,3%) dan 

hanya 4 orang (16,7%) yang bayinya tidak mengalami BBLR.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji fisher’s 

diperoleh nilai p-value = 0.000 ( p < 0.05), maka ada hubungan antara usia 

gestasi dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo. 

b) Hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR 

Hubungan usia gestasi dengan kejadian BBLR dapat dilihat pada 

tabel tabulasi silang berikut : 
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Tabel 2.13  

Hubungan Paritas Ibu dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Paritas Ibu 

Berat Badan Lahir Bayi 

Total 
P – Value* BBLR Tidak 

BBLR 

n % n % N % 

Banyak 

Sedikit 

7 

16 

18,4 

13,3 

31 

104 

81,6 

86,7 

38 

120 

100 

100 
0,436 

Total  23 14,6 135 85,4 158 100  

*Uji Chi-Square 

Sumber : Data Primer 2023 

 

Berdasarkan tabel 2.13 diketahui bahwa dari 38 responden yang 

memiliki paritas banyak, sebagian besar bayinya tidak mengalami BBLR 

yaitu 31 orang (81,6%) dan hanya 7 orang (18,4%) yang bayinya mengalami 

BBLR. Sedangkan dari 120 responden dengan paritas sedikit, sebagian 

besar bayinya tidak mengalami BBLR yaitu 104 orang (86,7%) dan hanya 

16 orang (13,3%) yang mengalami BBLR. 

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p-value = 0,601 ( p > 0.05), maka Ha ditolak dan Ho 

diterima berarti tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian berat 

badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng 

Kabupaten Wajo. 

c) Hubungan antara konsumsi tablet besi (fe) dengan kejadian 

BBLR 

Hubungan usia gestasi dengan kejadian BBLR dapat dilihat pada 

tabel tabulasi silang berikut : 
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Tabel 2.14  

Hubungan Konsumsi Tablet Besi (fe) dengan Kejadian BBLR di 

Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo 

Tahun 2022 

Konsumsi 

Tablet Besi (fe) 

Berat Badan Lahir Bayi 

Total 
P – Value BBLR Tidak 

BBLR 

n % n % N % 

Cukup 

Kurang 

3 

20 

2,4 

57,1 

120 

15 

97,6 

42,9 

123 

35 

100 

100 
0,000 

Total  23 14,6 135 85,4 158 100  

*Uji Chi-Square 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.14 di atas diketahui bahwa dari 123 responden 

yang mengkonsumsi tablet besi (fe) cukup, sebagian besar bayinya tidak 

mengalami BBLR yaitu 120 orang (97,6%) dan hanya 3 orang (2,4%) yang 

bayinya mengalami BBLR. Sedangkan dari 35 responden yang 

mengkonsumsi tablet besi (fe) kurang yaitu sebanyak 15 orang (42,9%) 

yang bayinya tidak mengalami BBLR dan 20 orang (57,1%) yang bayinya 

mengalami BBLR.  

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p-value = 0.000 ( p < 0.05), maka Ha diterima dan Ho 

ditolak berarti ada hubungan antara konsumsi tablet fe dengan kejadian 

berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng 

Kabupaten Wajo 

d) Hubungan antara kunjungan ANC dengan kejadian BBLR 

Hubungan usia gestasi dengan kejadian BBLR dapat dilihat pada 

tabel tabulasi silang berikut : 
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Tabel 2.15  

Hubungan Kunjungan ANC dengan Kejadian BBLR 

di Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng  

Kabupaten Wajo Tahun 2022 

Kunjungan 

ANC 

Berat Badan Lahir Bayi 

Total 
P – Value* BBLR Tidak 

BBLR 

n % n % N % 

Lengkap 

Tidak Lengkap 

2 

21 

1,6 

72,4 

127 

8 

98,4 

27,6 

129 

29 

100 

100 
0,000 

Total  23 14,6 135 85,4 158 100  

*Uji Fisher’s 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.15 diketahui bahwa dari 129 responden dengan 

kunjungan ANC lengkap, sebagian besar bayinya tidak mengalami BBLR 

yaitu 127 orang (98,4%) dan hanya 2 orang (1,6%) yang bayinya mengalami 

BBLR. Sedangkan dari 29 responden dengan kunjungan ANC tidak 

lengkap, sebagian besar bayinya mengalami BBLR yaitu 21 orang (72,4%) 

dan hanya 8 orang (27,6%) yang tidak mengalami BBLR. 

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji fisher’s 

diperoleh nilai p-value = 0.000 ( p < 0.05), maka ada hubungan antara 

kunjungan ANC dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di 

wilayah kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo. 

e) Hubungan antara konsumsi fast food ketika hamil dengan 

kejadian BBLR 

Hubungan usia gestasi dengan kejadian BBLR dapat dilihat pada 

tabel tabulasi silang berikut : 
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Tabel 2.16  

Hubungan Konsumsi Fast Food dengan Kejadian BBLR  

di Wilayah Kerja Puskesmas Salewangeng  

Kabupaten Wajo Tahun 2022 

Konsumsi Fast 

Food Ketika 

Hamil 

Berat Badan Lahir Bayi 

Total 
P – Value* BBLR Tidak 

BBLR 

n % n % N % 

Sering 

Jarang 

20 

3 

57,1 

2,4 

15 

120 

42,9 

97,6 

35 

123 

100 

100 
0,000 

Total  23 14,6 135 85,4 158 100  

*Uji Chi-Square 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 2.16 diketahui bahwa dari 35 responden yang sering 

mengkonsumsi fast food ketika hamil yaitu 20 orang (57,1%) yang bayinya 

mengalami BBLR dan 15 orang (42,9%) yang bayinya tidak mengalami 

BBLR. Sedangkan dari 120 responden yang jarang mengkonsumsi fast food 

ketika hamil, sebagian besar bayinya tidak mengalami BBLR yaitu 120 

orang (97,6%) dan hanya 3 orang (2,4%) yang bayinya mengalami BBLR. 

Sesuai dengan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square 

diperoleh nilai p-value = 0.000 (p < 0.05), maka Ha diterima dan Ho ditolak 

berarti ada hubungan antara konsumsi fast food ketika hamil dengan 

kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 

Salewangeng Kabupaten Wajo. 

B. Pembahasan  

a. Usia Gestasi 

Usia kehamilan (usia gestasi) adalah masa sejak terjadinya konsepsi 

sampai dengan saat kelahiran, dihitung dari hari pertama haid terakhir 

(menstrual age of pregnancy). Kehamilan cukup bulan (term/ aterm adalah 

usia kehamilan 37 – 42 minggu (259 – 294 hari) lengkap. Kehamilan kurang 

bulan (preterm) adalah masa gestasi kurang dari 37 minggu (259 hari). 

(Kemenkes RI, 2022). 
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Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara usia gestasi dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di 

wilayah kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo tahun 2023 yang 

signifikan p=0.000 (p < 0.005). Data yang diperoleh pada usia gestasi 

preterm 83,3% yang bayinya mengalami BBLR dan 16,7% yang bayinya 

tidak mengalami BBLR. Sedangkan responden dengan usia gestasi aterm 

terdapat 2,2% yang bayinya mengalami BBLR dan 97,8% bayinya tidak 

mengalami kejadian BBLR.  

Dalam penelitian ini ibu yang melahirkan BBLR sebagian besar ibu 

yang melahirkan preterm sebanyak 20 orang (83,3%) dikarenakan semakin 

pendek usia kehamilan maka pertumbuhan janin belum sempurna, baik itu 

organ reproduksi dan organ pernafasan. Kurang sempurnanya pertumbuhan 

dan perkembangan janin ini menyebabkan bayi memiliki berat badan yang 

kurang sehingga berisiko melahirkan bayi BBLR (Wiknjosastro, 2007). Dan 

didapatkan 4 orang (16,7%) dengan usia kehamilan preterm tidak 

melahirkan BBLR dikarenakan ibu telah teratur melakukan pemeriksaan 

kehamilan dengan dokter kandungan maupun pelayanan kesehatan sehingga 

kondisi bayi terpantau keadaanya dan didukung oleh faktor rajin 

mengkonsumsi tablet fe serta memiliki paritas aman untuk hamil.  

Sedangkan responden dengan usia gestasi aterm 131 orang (97,8) 

tidak melahirkan bayi BBLR dikarenakan ibu yang rajin melakukan 

kunjungan ANC, mengkonsumsi tablet fe cukup serta usia kehamilan ibu 

cukup bulan sehingga pertumbuhan organ-organ janin akan berjalan dengan 

sempurna termasuk berat badannya. Sesuai dengan teori Back dan 

Rosenthal menyatakan bahwa berat badan bayi bertambah sesuai dengan 

usia gestasi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan organ janin akan mengikuti 

sesuai dengan usia kehamilannya, semakin kurang usia kehamilannya maka 

akan semakin kurang sempurna pertumbuhan organnya termasuk berat 

lahirnya sehingga kemungkinan terjadinya BBLR akan kecil pada usia 

kehamilan aterm. Dan 3 orang (2,2%) yang melahirkan bayi BBLR dengan 

usia gestasi aterm dikarenakan tekanan darah tinggi yang disebabkan terlalu 
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sering mengkonsumsi fast food ketika hamil, serta melakukan pemeriksaan 

kehamilan pada saat usia kandungan memasuki trimester 3 dan melakukan 

kunjungan ANC < 4 kali semasa hamil yang dapat mempengaruhi 

ketidakpatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet fe. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa ibu yang melakukan  pemeriksaan kesehatan kurang 

dari 4 kali selama kehamilan yang seharusnya dapat mendeteksi adanya 

kelainan pada ibu hamil saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Sehingga 

menjadi salah satu penyebab penelitian ini mendapatkan ibu yang 

melahirkan BBLR dalam usia aterm.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Budiarti et al., (2022) tentang faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR di RS Muhammadiyah 

Palembang 2020 menunjukkan hasil dari uji chi square  Pvalue = 0,000, 

yang artinya ada hubungan antara usia gestasi dengan kejadian BBLR.  

Sama halnya dengan penelitian Luluk et al., (2022) bahwa ada hubungan 

antara umur kehamilan (usia gestasi) dengan kejadian BBLR di RSUD 

Wonosari Yogyakarta dengan hasil uji chi-square didapatkan p-value 0.000 . 

Umur kehamilan preterm termasuk faktor utama yang berhubungan dengan 

kejadian BBLR dikarenakan semakin pendek umur kehamilan maka 

pertumbuhan janin belum optimal dan berakibat pada berat lahir bayi yang 

rendah. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut lebih cenderung mengatakan 

adanya hubungan usia gestasi dengan bayi prematur terhadap kejadian 

BBLR. Hasil penelitian yang diperoleh sebagian besar sama dengan 

beberapa penelitian sebelumnya. 

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Ar’Rad ayat 8 : 

 ُ لُ  مَا يَعْلمَُ  للّّٰ يْضُ  وَمَا انُْثٰى كُل   تحَْم   شَيْء   وَكُل    تزَْداَدُ  وَمَا الْرَْحَامُ  تغَ 

نْدهَ   قْداَر   ع  ََ ب م   

Terjemahnya : 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa 

yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala 

sesuatu ada ukuran di sisi-Nya”. [QS. Ar-Ra'd Ayat 8] (Kemenag, 2020). 
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Al-aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan ayat tersebut 

sehubungan dengan makna firmannya ada janin yang gugur. dan kandungan 

yang bertambah. Rahim yang sempurna terus bertambah masa 

kandungannya hingga melahirkannya dengan sempurna, berbeda dengan 

rahim yang kurang sempurna, kelahirannya prematur. Demikian itu karena 

di antara kaum wanita ada yang masa kandungannya mencapai sepuluh 

bulan, ada pula yang masa kandungannya sembilan bulan. Di antara kaum 

wanita ada yang masa kandungannya lebih lama daripada biasanya, ada pula 

yang kurang dari biasanya. Hal itulah yang disebutkan oleh Allah Swt. 

dalam ayat ini, semuanya itu terjadi berdasarkan pengetahuan dari Allah 

Swt. Allah SWT mengatakan mengetahui tentang kandungan dari dulu 

hingga sekarang dan seterusnya, mengetahui keadaan janin sejak masih 

berbentuk ovum yang dibuahi sperma. Allah Swt telah terlebih dahulu 

mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan bukan saja jenis 

kelaminnya, tetapi juga berat badan dan bentuknya, keindahan dan 

keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya dan Allah 

Swt ialah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang maha 

besar lagi maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang 

ghaib bagi-Nya 

Merujuk pada ayat di atas seorang ibu hendaknya senantiasa 

mendoakan kehamilannya serta menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan 

perkembangan bayi mulai dalam kandungan karena berawal dari segumpal 

darah hingga memiliki bentuk, jenis kelamin, bahkan berat badan lahir bayi 

serta usia untuk bayi dilahirkan semua dengan ketentuan dan kekuasaan 

Allah SWT. 

b. Paritas 

Paritas menurut BKKBN 2016 adalah jumlah anak yang pernah 

dilahirkan. Paritas yang terlalu tinggi serta jarak kehamilan yang terlalu 

dekat akan mempengaruhi kondisi ibu dan janin (BKKBN, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas 



63 
 

 
 

Salewangeng Kabupaten Wajo tahun 2023 yang signifikan p=0,436 ( p > 

0.005 ). Data yang diperoleh pada kategori sedikit terdapat 13.3% yang 

bayinya mengalami BBLR dan 86,7% bayinya tidak mengalami BBLR. 

Sedangkan pada kategori banyak terdapat 18,4% yang bayinya mengalami 

BBLR dan 81,6% yang bayinya tidak mengalami BBLR.  

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu yang melahirkan bayi BBLR 

memiliki paritas sedikit yaitu 16 orang (13,3%), walaupun dengan paritas 

yang sedikit akan tetapi hal ini disebabkan oleh faktor kunjungan ANC tidak 

lengkap, konsumsi tablet fe kurang dari 90 tablet serta kebiasaan ibu yang 

sering konsumsi fast food yang dapat mempengaruhi status gizi ibu dan 

janin sehingga tidak menjamin anak yang dilahirkan memiliki berat badan 

lahir normal. 

Adapun ibu dengan paritas banyak tetapi tidak melahirkan bayi BBLR 

yaitu 31 orang (81,6%) hal ini dipengaruhi oleh faktor ibu yang rajin 

memeriksakan kehamilannya dan mengkonsumsi tablet fe cukup sehingga 

kesehatannya dapat terjaga sehingga dapat menyebabkan bayi yang 

dilahirkan terhindar dari BBLR. Selain itu dapat didukung oleh status 

pendidikan serta ibu yang memiliki paritas > 4 biasanya lebih 

berpengalaman dalam perawatan bayi, dan kesiapan dalam menghadapi 

kehamilan, baik secara fisik maupun mental serta ibu mampu mengurus 

kehamilannya sehingga menekan kejadian kelahiran BBLR.  

Ibu yang memiliki paritas sedikit tidak melahirkan bayi BBLR 

sebanyak 104 orang (86,7) dikarenakan ibu termasuk dalam paritas 2-4 telah 

memiliki pengalaman hamil dan melahirkan sebelumnya sehingga lebih 

mampu menjaga kehamilan dan lebih siap menghadapi persalinan yang akan 

dialami. Sesuai dengan teori Prawirohardjo (2007) yang menyatakan paritas 

2-4 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. 

Paritas tinggi (lebih dari 4) mempunyai angka kematian maternal lebih 

tinggi. 

Terdapat 7 ibu yang memiliki paritas banyak dengan jumlah 18,4% 

bayinya mengalami BBLR dikarenakan semakin banyaknya jumlah anak 



64 
 

 
 

yang dilahirkan semakin besar resiko yang melahirkan bayi dengan BBLR 

serta ibu yang sering mengkonsumsi fast food dan kurang mengkonsumsi 

tablet fe. Sesuai dengan teori Wiknjosastro H (2007) yang menyatakan 

paritas yang tinggi akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah 

kesehatan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Kehamilan dan 

persalinan yang berulang-ulang menyebabkan kerusakan pembuluh darah di 

dinding rahim dan kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah 

berulang kali diregangkan kehamilan sehingga cenderung timbul kelainan 

letak ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin 

sehingga melahirkan bayi berat badan lahir rendah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Intang (2020) yang menunjukkan 

hasil dari analisa data dengan uji Chi-square diperoleh nilai p value =0,978 , 

berarti tidak ada hubungan paritas ibu dengan kejadian berat badan lahir 

rendah (BBLR). Sama halnya dengan penelitian Us et al., (2022) yang 

menunjukkan hasil (p=0,778), sehingga disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara paritas ibu dengan kejadian BBLR. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun paritas ibu banyak namun ibu secara teratur 

memeriksakan kehamilan ke tempat pelayanan kesehatan.  

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ferinawati & Sari 

(2022) menunjukkan hasil dari hasil uji chi square nilai p (0,01) < p value 

(0,05) berarti ada hubungan antara kejadian BBLR dengan paritas ibu. Sama 

halnya dengan penelitian Dwi & Shyifaa (2020) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan secara signifikan antara paritas dengan BBLR (p=0,001), 

diperoleh nilai OR=5,549, artinya ibu dengan paritas grandemultipara 

memiliki resiko 5,5 kali lebih besar melahirkan bayi BBLR. Ibu yang 

pernah melahirkan lebih dari 3 kali, sel otot rahimnya mulai melemah dan 

fungsi alat reproduksi menurun, selain itu terdapat kelemahan pada 

pembuluh darah sehingga mengganggu suplai nutrisi dan oksigen ke janin 

yang menyebabkan bayi BBLR.  
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c. Konsumsi Tablet Besi ( Fe ) 

Selama masa kehamilan zat besi sangat berperan penting dalam 

perkembangan berat janin. Menurut Kemenkes RI, setiap ibu hamil harus 

mendapatkan tablet fe minimal 90 tablet yang dikonsumsi sebanyak satu 

tablet selama 90 hari diberikan sejak pemeriksaan kehamilan pertama kali 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya anemia dan menjaga 

pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal (Kemenkes RI, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya hubungan antara 

konsumsi tablet fe atau zat besi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo yang signifikan p= 0.000 

(p<0.05). Data yang diperoleh pada kategori kurang didapatkan persentase 

57,1% responden yang mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada 

kategori cukup terdapat 2,4% responden yang mengalami BBLR.   

Dalam penelitian ini tablet fe telah diberikan oleh petugas kesehatan 

Puskesmas Salewangeng dengan ketentuan konsumsi tablet fe yang wajib 

diminum oleh ibu hamil akan tetapi masih didapatkan responden yang 

mengkonsumsi tablet cukup tetapi melahirkan bayi BBLR yaitu 3 orang 

(2,4%) dikarenakan ibu dengan usia gestasi preterm dan memiliki paritas 

yang berisiko terjadinya BBLR. Sedangkan 15 orang (42,9%) yang 

mengkonsumsi tablet fe kurang tetapi tidak melahirkan bayi BBLR 

didapatkan pada ibu yang melahirkan bayi dengan usia cukup bulan serta 

paritas yang aman untuk hamil dan melahirkan. Hal ini juga didukung oleh 

faktor ibu yang tidak bekerja sehingga lebih fokus memperhatikan tumbuh 

kembang janin yang dikandungnya. 

Ibu yang kurang mengkonsumsi tablet fe sebanyak 90 tablet selama 

masa kehamilan yaitu 20 orang (57,1%) hal ini menyebabkan ibu 

melahirkan bayi BBLR dikarenakan ketidakpatuhan ibu dalam 

mengkonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan dengan alasan ibu 

tidak kuat minum obat, faktor bosan, lupa, kurangnya kesadaran kesehatan, 

dan meminum tablet tambah darah ini dapat terjadi mual selama kehamilan, 

Sedangkan ibu yang mengkonsumsi tablet fe dengan kategori cukup 
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sebanyak 120 orang (97,6) tidak melahirkan bayi BBLR dikarenakan 

responden telah patuh mengkonsumsi tablet fe sesuai dengan aturan, selain 

itu juga didukung dengan ibu yang rajin melakukan ANC, 

Hal ini sejalan dengan penelitian Hapsah & Rinjani (2021) tentang 

hubungan konsumsi zat besi dalam kehamilan dengan kejadian BBLR 

didapatkan uji chi square diperoleh nilai p value sebesar 0,001 <0,05, 

sehingga ada hubungan konsumsi zat besi dalam kehamilan dengan kejadian 

BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Tamanan Bondowoso. Sama halnya 

dengan penelitian Suci et al., (2023) penelitian tersebut menunjukkan 

dengan nilai p-value  adalah 0,045 (< 0,05). RR = 8,04. Hal ini berarti ibu 

hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah kurang dari 90 tablet 

mempunyai peluang 8,04 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan 

ibu hamil yang mengkonsumsi lebih dari 90 tablet besi.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nuryani & Ayu Mustika 

Handayani (2022) didapatkan nilai p sebesar 0.602 yang artinya tidak ada 

hubungan asupan zat besi (fe) dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan 

penelitian Ariani et al., (2020) bahwa tidak terdapat hubungan antara 

konsumsi tablet besi terhadap kejadian BBLR dengan nilai p sebesar 

0.0471.  

d. Kunjungan ANC 

Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin 

yang bertujuan untuk memeriksakan kondisi ibu dan janin, mengawal agar 

kehamilan dapat berjalan normal dan mempersiapkan persalinan. 

Berdasarkan kemenkes RI pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 4 kali 

selama kehamilan minimal 1 kali pada trimester pertama (12 minggu), 

minimal 1 kali pada trimester kedua (12-24 minggu), minimal 2 kali pada 

trimester ketiga (24-36 minggu) (Kemenkes RI, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kunjungan ANC dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di 

wilayah kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo tahun 2023 yang 

signifikan p=0.000 ( p < 0.005 ). Data yang diperoleh pada kategori tidak 
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lengkap didapatkan persentase 72,4% responden yang mengalami kejadian 

BBLR dan 27,6% responden yang tidak mengalami BBLR. Sedangkan pada 

kategori lengkap terdapat 1,6% responden yang mengalami BBLR dan 

98,4% responden yang tidak mengalami BBLR. 

Sebagian besar responden yang melahirkan bayi BBLR yaitu 72,4% 

tidak melakukan kunjungan dengan lengkap. Ibu yang tidak memenuhi 

standar pelayanan ANC sangat berdampak pada pertumbuhan dan 

perkembangan  kandungan dan dapat mengakibatkan kejadian BBLR. Saat 

ibu tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, ibu tidak mendapatkan standar 

pelayanan Antenatal Care dan ibu tidak mendapat tablet besi (fe) yang 

dibutuhkan selama kehamilan serta ibu yang memulai kunjungan bukan di 

awal trimester sehingga responden tidak dapat mengetahui resiko yang 

terjadi dalam kehamilannya.  

Sedangkan 2 orang (1,6%) yang sudah melakukan kunjungan ANC 

lengkap tetapi melahirkan bayi BBLR. Hal ini disebabkan oleh faktor ibu 

yang telah melakukan kunjungan ANC lengkap tetapi tidak patuh dalam 

mengkonsumsi tablet fe. Ibu hamil dianjurkan untuk memenuhi asupan Fe 

selama kehamilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi anemia 

pada ibu hamil yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

BBLR. Hal ini juga didukung oleh responden memiliki paritas ≥ 4 sehingga 

dalam penelitian ini didapatkan ibu yang melahirkan bayi BBLR walaupun 

telah melakukan ANC dengan teratur. 

Dalam penelitian ini terdapat 127 orang (98,4%) yang melakukan 

kunjungan ANC secara baik dan teratur, yaitu 4 kali selama kehamilan 

sehingga dengan melakukan kunjungan ANC dapat memantau peningkatan 

kesehatan ibu dan perkembangan janin yang normal  serta dapat mendeteksi 

dini kejadian BBLR.  Saat melakukan kunjungan ANC ibu hamil dapat 

melakukan upaya preventif termasuk promosi kesehatan saat kehamilan 

yang dapat mencegah kejadian BBLR saat ibu melahirkan. Sesuai dengan 

aturan Kemenkes jika ibu hamil harus melakukan pemeriksaan ke tenaga 

kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan (Kemenkes RI, 2018). 



68 
 

 
 

Sedangkan ibu yang melakukan kunjungan ANC yang kurang tetapi tidak 

melahirkan bayi BBLR yaitu 8 orang (27,6%) didapatkan pada ibu dengan 

usia gestasi aterm. Hal ini juga didukung oleh faktor paritas yang aman 

yaitu 2-4 anak dan jarak kehamilan yang tidak begitu dekat sehingga tidak 

mengalami  kejadian BBLR.  

Hal ini sejalan dengan Astuti (2020) menemukan hasil uji statistik 

dengan menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p = 0,01 ˂ 0,05 

yang berarti terdapat hubungan antara antenatal care dengan kejadian BBLR 

dengan nilai OR sebesar 8,00 yang artinya ibu hamil yang melakukan 

antenatal care tidak lengkap mempunyai kemungkinan 8 kali lebih besar 

mengalami kejadian BBLR dibandingkan dengan ibu hamil yang melakukan 

antenatal care lengkap. Ibu hamil yang mengunjungi fasilitas kesehatan 

tepat waktu dapat melakukan konseling diet dan mendeteksi tepat waktu 

berbagai penyakit sehingga memiliki peluang kecil untuk melahirkan bayi 

dengan berat lahir rendah (Mingude et al., 2020). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Kurnia (2023) dari hasil uji 

chi-square didapat p-value sebesar 0,642 ˃ α = 0,05. Hal ini berarti tidak 

ada hubungan yang bermakna antara antenatal care dengan kejadian BBLR 

(Kurniasari et al., 2023). Sama halnya dengan  penelitian yang dilakukan 

Hapsah & Rinjani (2021) tentang analisis faktor–faktor yang berhubungan 

dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di RSUD DR. H. Abdul 

Moeloek Provinsi Lampung, didapatkan hasil p-value sebesar 0,078 dapat 

disimpulkan tidak ada hubungan antara kunjungan ANC dengan kejadian 

BBLR. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor 

ekonomi, pendidikan, kebiasaan sehari-hari dan faktor pelayanan kesehatan 

yang tidak memadai Ibu hamil yang memiliki masalah ekonomi akan sulit 

untuk memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga janin sulit berkembang.  

Manusia diciptakan Allah Swt, pada dasarnya dengan kecenderungan 

untuk berinteraksi, bermasyarakat, dan saling menolong dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dalam Islam kita sebagai manusia diperintahkan untuk 
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saling tolong menolong dalam kebaikan dalam hal ini pelayanan kesehatan 

yang baik, Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Ma’idah (5):2 

ثمْ  ٱ عَلىَ تعَاَوَنوُا   وَلَ   ۖلتَّقْوَىٰ ٱ وَ  لْب ر   ٱ عَلىَ وَتعَاَوَنوُا   ن  ٱوَ  لْْ   تَّقوُا  ٱوَ   ۚلْعدُوَْٰ

َ ٱ َ ٱ إ نَّ   ۖللَّّ يدُ  للَّّ قاَب  ٱ  شَد  لْع   

Terjemahnya : 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksaan-Nya” [Al-Maidah/5 : 2] (Kemenag, 2020). 

 

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menafsirkan 

Ayat di atas memerintahkan agar saling tolong menolong dalam suatu 

kebajikan dan ketakwaan. Islam mendorong umatnya untuk saling 

membantu satu sama lain yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, 

sikap tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi 

manfaat kepada orang lain, seperti membantu untuk meringankan beban 

orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. 

Begitu pula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan keadilan 

seseorang dalam memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya. Sebab 

dalama diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.  

ن   عَنْ  نفََّسَ  مَنْ  نْ  كُرْبَة   مُؤْم  َ  كُرَاب   م  نْ  كُرْبَة   عَنْهُ  اللهُ  نفَْسَ  الد نْيا  يوَْم   كُرَاب   م 

ياَمَة   ر   عَلىَ يَسَّرَ    وَمَنْ  اْلق  رَة   الد نْياَ ف ى عَليَْه   اللهُ  يَسَّرَ  مُعْس   سَترََ  وَمَنْ  وَالْخَ 

ا رَة     الد نْياَ ف ى اللهُ  سَترََهُ  مُسْل م   ف ى اْلعَبْدُ  كَانَ  مَا الْعَبْد   عَوْن   ف ى وَاللهُ  وَالْخَ 

يه   عَوْن   هرَُيْرَةَ  ابَ ى عَنْ  مُسْل م   رَوَاهُ  .اخَ   

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, 

Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. 

Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan 

penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang 

muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan 

menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." 

(HR. Muslim) 
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Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling 

tolong menolong kepada sesama karena Allah menjanjikan pertolongan di 

akhirat bagi hamba-Nya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya 

dalam hal kebaikan.  

Merujuk pada pembahasan diatas mengenai pelayanan ANC 

hendaknya sebagai petugas kesehatan melayani, mengayomi, menasihati, 

dan mengarahkan seorang ibu hamil agar kesehatan, pertumbuhan, dan 

perkembangan ibu dan anak berjalan secara optimal tanpa kekurangan suatu 

hal apapun. Hal tersebut karena tidak semua seorang ibu berpendidikan 

tinggi untuk cepat mengetahui informasi yang ada. Oleh karena itu, 

diharapkan agar petugas kesehatan dan seorang ibu hamil bekerja sama 

saling tolong menolong dalam hal itu tanpa melihat perbedaan di kedua sisi 

baik itu ekonomi ibu dan sebagainya. 

e. Konsumsi Fast Food Ketika Hamil 

Secara umum makanan cepat saji (fast food) cenderung  memiliki 

nutrisi rendah, tetapi mengandung banyak lemak jenuh karena mereka 

dimasak dengan cara digoreng, yang tentunya memiliki banyak kalori. Pada 

masa hamil, ibu membutuhkan berbagai unsur gizi yang jauh lebih banyak 

daripada yang diperlukan dalam keadaan tidak hamil.  

Apabila ibu mengkonsumsi makanan sehari–sehari kurang 

mengandung zat besi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung (Kemenkes RI, 

2022).  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya hubungan antara 

konsumsi fast food ketika hamil terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo yang signifikan p=0.000 

(p<0.05). Data yang diperoleh pada kategori sering 57,1% responden yang 

mengalami kejadian BBLR dibandingkan pada kategori jarang terdapat 

2.4% responden yang mengalami BBLR.  
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Dalam penelitian ini sebagian besar ibu yang melahirkan bayi BBLR 

yaitu ibu yang sering konsumsi fast food ketika hamil sebanyak 20 orang 

(57,1%). Hal ini disebabkan ibu tidak melakukan pemeriksaan kehamilan 

secara teratur. Melalui kunjungan ANC berbagai informasi serta edukasi 

terkait kehamilan dan persiapan persalinan bisa diberikan kepada ibu sedini 

mungkin termasuk makanan yang baik untuk dikonsumsi selama kehamilan. 

Sedangkan ibu yang sering mengkonsumsi fast food tetapi tidak melahirkan 

bayi BBLR sebanyak 15 orang (42,9%) sebagian besar terdapat pada ibu 

dengan usia gestasi aterm. Hal ini dikarenakan walaupun ibu yang sering 

mengkonsumsi fast food tetapi ibu teratur melakukan kunjungan ANC dan 

rajin mengkonsumsi tablet fe yang memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil 

dan janin sehingga menurunkan angka kejadian BBLR. 

Terdapat ibu yang melahirkan bayi BBLR 3 orang (2,4%) dengan 

jarang mengkonsumsi fast food ketika hamil disebabkan oleh kunjungan 

ANC yang tidak lengkap serta tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet fe. 

Hal ini juga didukung oleh faktor usia ibu yang masih muda yaitu umur 14 – 

23 tahun. Usia yang kurang dari 20 tahun organ reproduksi belum siap 

untuk berhubungan seks atau mengandung sehingga dapat melahirkan bayi 

BBLR. Ibu dengan usia muda kurang memperhatikan kehamilannya baik 

dari segi kesehatan ibu dan janin, status gizi, pola istirahat, dan kunjungan 

ANC. Sedangkan ibu yang jarang mengkonsumsi fast food selama hamil 

tidak melahirkan bayi BBLR sebanyak 120 orang (97,6%). Hal ini 

dikarenakan ibu telah teratur memeriksakan kehamilannya dan rajin 

mengkonsumsi tablet besi yang sangat dibutuhkan ibu hamil dan janin 

sehingga dapat menekan terjadinya BBLR.  

Menurut penelitian Alfahmi (2023) dari hasil analisis uji statistik 

diperoleh nilai p = 0.003 (<0,05) dengan nilai OR (Odd Ratio) sebesar 6 

(1,944-21,072). Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pola makan ibu hamil dengan kejadian BBLR. Ibu hamil 

yang memiliki pola makan yang kurang baik berisiko 6 kali melahirkan bayi 

dengan BBLR dibanding dengan ibu hamil dengan yang memiliki pola 
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makan yang baik. Gizi yang baik diperlukan seorang ibu hamil agar 

pertumbuhan janin tidak mengalami hambatan dan selanjutnya akan 

melahirkan bayi dengan berat normal. Ibu yang sedang hamil dengan 

kekurangan zat gizi yang penting bagi tubuh akan menyebabkan anak lahir 

prematur dan BBLR (Manuaba, 2010) 

Menurut Penelitian Astin et al., (2019) bahwa nilai signifikan atau ρ 

value = 0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa ada hubungan kebiasaan 

pola makan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil dengan Nilai OR 

sebesar 5,428 yang lebih besar dari 1 artinya faktor kebiasaan pola makan 

benar-benar merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia pada ibu 

hamil. Didapatkan pula hasil penelitian Sukfitrianty et al., (2016) melalui 

analisis odds ratio 2,971 yang berarti ibu hamil yang mengkonsumsi fast 

food beresiko tinggi 2,971 menderita hipertensi dibandingkan ibu yang 

mengkonsumsi fast food rendah. Sesuai dengan teori yang ada bahwa 

hipertensi dan preeklampsia merupakan faktor penyebab kejadian BBLR 

(Manuaba, 2010). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Peneliti tidak meneliti semua variabel yang berkaitan dengan BBLR 

sesuai dengan yang disebutkan peneliti pada kerangka teori di bab 

sebelumnya. 

2. Keterbatasan responden dalam mengingat tablet besi / fe yang 

dikonsumsi selama masa kehamilan namun dapat diatasi dengan melihat 

buku KIA  responden. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ada hubungan antara usia gestasi dengan kejadian BBLR dengan nilai 

p=0,000 (< 0,05) di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten 

Wajo. 

2. Tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR dengan nilai 

p=0,438 (>0.05) di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng Kabupaten 

Wajo. 

3. Ada hubungan antara kunjungan ANC dengan kejadian BBLR dengan 

nilai p=0,000 (<0,05) di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng 

Kabupaten Wajo. 

4. Ada hubungan antara konsumsi tablet besi / fe dengan kejadian BBLR 

dengan nilai p=0,000 (<0,05) di wilayah kerja Puskesmas Salewangeng 

Kabupaten Wajo. 

5. Ada hubungan antara konsumsi fast food ketika hamil dengan kejadian 

BBLR dengan nilai p=0,000 (<0,05) di wilayah kerja Puskesmas 

Salewangeng Kabupaten Wajo. 

B. Saran 

1. Bagi Puskesmas Salewangeng 

Bagi tenaga kesehatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan serta memberi informasi kepada petugas kesehatan untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan tentang faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan kejadian BBLR. 

2. Bagi Ibu Hamil 

Bagi ibu hamil diharapkan agar rutin melakukan kunjungan pemeriksaan 

selama kehamilan dan menerapkan langkah-langkah petunjuk dari petugas 

kesehatan agar mencegah terjadinya BBLR dengan melakukan aktivitas fisik, 
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meminum suplemen zat besi atau tablet Fe yang diberikan oleh petugas 

kesehatan serta tidak sering mengkonsumsi fast food ketika hamil dapat 

mempengaruhi status gizi ibu dan janin. Serta diharapkan kepada ibu hamil 

agar senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT dan 

senantiasa berdoa agar kehamilannya terhindar dari masalah penyakit yang 

dapat membahayakan ibu dan janinnya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti dan 

dapat digunakan sebagai bahan untuk melanjutkan penelitian dan dapat 

mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan variabel yang lebih 

bervariasi dan mencakup data dari seluruh fasilitas kesehatan.  
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Lampiran 1 Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  :  

Umur  :  

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan  :  

Alamat  :  

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian 

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskemas 

Salewangeng Kabupaten Wajo” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan 

penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

 

 

Sengkang,                        2023 

 

       Responden, 

 

 

 

 

 

           

             ………………………… 
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Lampiran 2 Kueisoner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN  

FAKTOR IBU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN BERAT  

BADAN LAHIR RENDAH ( BBLR ) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 

SALEWANGENG KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 

Tanggal Pengisian : ………………………………………………….. 

No. Kuesioner  : ………………………………………………….. 

A. IDENTITAS RESPONDEN  

a. Data Umum Ibu 

1. Nama  : ………………………………………………….. 

2. Umur  : ………………………………………………….. 

3. Alamat  : ………………………………………………….. 

4. No. Handphone : ………………………………………………….. 

5. Pekerjaan Ibu : ………………………………………………….. 

6. Pendidikan Ibu : ………………………………………………….. 

b. Data Umum Bayi 

1. Nama Bayi …………………………………………………… 

2. Umur Bayi  : ………………………………………………….. 

3. Jenis Kelamin : ………………………………………………….. 

4. Berat badan lahir bayi :……………gram 

B. USIA GESTASI 

1. Berapa umur kandungan ibu saat melahirkan anak terakhir : ………Minggu 

C. PARITAS 

1. Berapa jumlah anak yang sudah ibu lahirkan ? ………. Orang 

2. Berapa jarak kelahiran antara anak terakhir dengan anak sebelumnya : 

………. Tahun 

D. KUNJUNGAN ANC  

1. Apakah selama kehamilan ibu memeriksakan kehamilan pada petugas 

kesehatan ? 

a. Ya    

b. Tidak ( langsung ke nomor 7) 
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2. Jika ya, Kemana ibu memeriksakan kehamilan ? 

……………………………………………………………………. 

3. Pada saat umur kehamilan berapa ibu pertama kali memeriksakan kehamilan ? 

……………………………………….………….. 

4. Dimana pertama kali memeriksakan kehamilan ? ………………… 

5. Berapa kali ibu periksa kehamilan ? ………………… kali 

6. Jika tidak pernah memeriksakan kehamilan, apa yang dilakukan untuk 

menjaga kesehatan selama hamil ? ……………………………………… 

E. KONSUMSI TABLET BESI ( Fe ) 

1. Apakah ibu mengkonsumsi tablet Fe/ TTD selama kehamilan ? 

a. Ya    b. Tidak 

2. Apakah ibu mendapat tablet Fe/ TTD dari petugas Puskesmas Salewangeng ? 

a. Ya    b. Tidak  

3. Berapa jumlah tablet Fe / TTD yang dikonsumsi selama masa hamil ? 

 a. Kurang dari 90 Tablet  b. 90 Tablet 

4. Alasan responden tidak mengkonsumsi tablet fe tidak cukup 90 ? 

 ............................................................................................. 

F. KONSUMSI FAST FOOD KETIKA HAMIL 

1. Seberapa sering anda mengkonsumsi fast food selama hamil?  

*Fast food yang dimaksud adalah fast food yang dimakan sebagai 

sarapan, makan siang, atau makan malam. Misalnya, fried chicken, 

french fries, burger, pizza, gorengan, mie instant dan sebagainya. 

a. 1x ≥ 4/ hari     b. ≤ 3 x minggu 

2. Jenis fast food apa saja yang sering anda konsumsi selama hamil? 

……………………………………………………………………... 

 

 

 

 



 
 

85 
 

 

Lampiran 3 Lembar Layak 

Etik
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Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 5 Izin Penelitian 
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Lampiran 6 Surat Selesai Penelitian 

 

 

 

 



 
 

90 
 

Lampiran 7 Mater Tabel Responden 

Master Tabel Responden di Wilayah Kerja  

Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo Tahun 2023 

No 
Nama 

Ibu 

Umur 

Ibu 

Pekerjaan 

Ibu 

Pendidikan 

Ibu 

Nama 

Bayi 

Umur 

Bayi 

Jenis 

Kelamin 
BBLR 

Usia 

Gestasi 
Paritas 

Kunjungan 

ANC 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Konsumsi 

Fast Food 

1 Ny. M 24 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
M 7 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

2 Ny. D 30 Tahun IRT SMP A 5 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Banyak 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

3 Ny. E 39 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
F 8 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Cukup Jarang 

4 Ny. B 32 Tahun 
Karyawan 

Swasta 

Perguruan 

Tinggi 
M 8 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

5 Ny, R 23 Tahun IRT SMP A 5 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

6 Ny. R 23 Tahun IRT SMA / SMU A 6 Bulan Laki-Laki BBLR Aterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

7 Ny. H 26 Tahun IRT SMP M 8 Bulan Laki-Laki BBLR Aterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

8 Ny. F 22 Tahun IRT SMP A 10 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

9 Ny. N 28 Tahun Honorer 
Perguruan 

Tinggi 
M 8 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

10 Ny. B 26 Tahun IRT SMA / SMU B 8 Bulan Laki-Laki BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 
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11 Ny. R 24 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
F 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

12 Ny. N 27 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
S 6 Bulan Perempuan BBLR Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

13 Ny. H 37 Tahun Honorer 
Perguruan 

Tinggi 
A 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Banyak 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

14 Ny. A 39 Tahun IRT SD F 12 Bulan Perempuan BBLR Preterm Banyak 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

15 Ny. H 27 Tahun IRT SMA / SMU N 8 Bulan Perempuan BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

16 Ny. S 39 Tahun IRT SD A 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Banyak Lengkap Cukup Sering 

17 Ny. N 26 Tahun IRT SMP R 5 Bulan Perempuan BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Jarang 

18 Ny. S 35 Tahun IRT SMA / SMU N 13 Bulan Perempuan BBLR Preterm Banyak Lengkap Cukup Sering 

19 Ny. S 18 Tahun IRT SD A 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

20 Ny. A 37 Tahun IRT SMA / SMU F 14 Bulan Perempuan BBLR Preterm Banyak 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Jarang 

21 Ny. R 24 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
F 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

22 Ny. H 37 Tahun Honorer 
Perguruan 

Tinggi 
A 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Banyak 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

23 Ny. R 14 Tahun IRT SD R 6 Bulan Perempuan BBLR Preterm Sedikit 
Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

24 Ny. J 22 Tahun IRT SD R 14 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 
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25 Ny. A 37 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
N 12 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

26 Ny. E 28 Tahun IRT SMA / SMU A 5 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

27 Ny. Y 38 Tahun IRT SD K 6 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

28 Ny. R 35 Tahun 
Karyawan 

Swasta 

Perguruan 

Tinggi 
A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

29 Ny. R 24 Tahun IRT SMA / SMU A 10 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Preterm Sedikit Lengkap Cukup Sering 

30 Ny. R 30 Tahun IRT SMA / SMU M 9 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

31 Ny. B 29 Tahun IRT SMA / SMU B 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

32 Ny. N 27 Tahun IRT SMA / SMU M 5 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

33 Ny. N 29 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
K 5 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

34 Ny. R 23 Tahun IRT SMA / SMU R 15 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Preterm Sedikit Lengkap Cukup Sering 

35 Ny. A 27 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
A 12 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

36 Ny. A 22 Tahun IRT SMA / SMU A 12 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Preterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

37 Ny. S 16 Tahun IRT SD S 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Jarang 
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38 Ny. H 24 Tahun IRT SD A 10 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

39 Ny. S 32 Tahun IRT SMA / SMU B 9 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

40 Ny. F 21 Tahun Honorer SMA / SMU A 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Sering 

41 Ny. J 36 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
N 10 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

42 Ny. H 36 Tahun 
Karyawan 

Swasta 

Perguruan 

Tinggi 
A 8 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

43 Ny. E 36 Tahun IRT SMP M 12 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

44 Ny. I 33 Tahun IRT SD A 13 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

45 Ny. J 35 Tahun IRT SD N 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

46 Ny. S 28 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
M 9 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

47 Ny. N 28 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
A 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

48 Ny. Y 24 Tahun Honorer SMA / SMU R 8 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Sering 

49 Ny. D 24 Tahun IRT SMA / SMU M 12 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

50 Ny. R 36 Tahun IRT SMA / SMU M 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 
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51 Ny. S 28 Tahun IRT SMP M 13 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

52 Ny. H 30 Tahun IRT SMA / SMU Z 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

53 Ny. M 26 Tahun IRT SD M 11 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

54 Ny. A 25 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
A 12 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

55 Ny. S 23 Tahun IRT SMA / SMU P 14 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Sering 

56 Ny. A 35 Tahun IRT SMP A 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

57 Ny. N 
43 

Tahum 
IRT SMP A 12 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

58 Ny. A 25 Tahun IRT SMA / SMU A 6 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

59 Ny. R 28 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
A 13 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

60 Ny. R 30 Tahun IRT SMP A 5 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

61 Ny. S 28 Tahun IRT SD R 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

62 Ny. N 24 Tahun IRT SMA / SMU N 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

63 Ny. R 25 Tahun IRT SD M 13 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 



 
 

95 
 

No 
Nama 

Ibu 

Umur 

Ibu 

Pekerjaan 

Ibu 

Pendidikan 

Ibu 

Nama 

Bayi 

Umur 

Bayi 

Jenis 

Kelamin 
BBLR 

Usia 

Gestasi 
Paritas 

Kunjungan 

ANC 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Konsumsi 

Fast Food 

64 Ny. R 24 Tahun IRT SMA / SMU M 13 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

65 Ny. S 31 Tahun IRT SMP M 13 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

66 Ny. Y 25 Tahun IRT SD P 13 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

67 Ny. W 18 Tahun IRT SD A 5 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Kurang Sering 

68 Ny. A 20 Tahun 
Karyawan 

Swasta 
SD M 11 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Kurang Sering 

69 Ny. A 32 Tahun IRT SD A 14 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

70 Ny. Q 23 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
M 10 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

71 Ny. R 29 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
B 12 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

72 Ny. N 28 Tahun IRT SMP M 11 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

73 Ny. I 26 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

74 Ny.W 31 Tahun Honorer 
Perguruan 

Tinggi 
A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

75 Ny. M 21 Tahun IRT SMA / SMU M 6 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Kurang Sering 

76 Ny. R 27 Tahun IRT SD M 9 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 
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77 Ny. S 24 Tahun IRT SMP M 6 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

78 Ny. Y 23 Tahun IRT SMP N 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

79 Ny. A 27 Tahun IRT SD N 12 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

80 Ny. A 34 Tahun IRT SD H 5 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

81 Ny. J 36 Tahun IRT SMP M 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

82 Ny. R 21 Tahun IRT SD R 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Kurang Sering 

83 Ny. R 18 Tahun IRT SMP P 8 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Kurang Sering 

84 Ny. N 25 Tahun IRT SMP M 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

85 Ny. D 
43 

Tahum 
IRT SMA / SMU M 8 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

86 Ny. H 28 Tahun IRT SMA / SMU M 6 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

87 Ny. E 25 Tahun IRT SD R 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

88 Ny. N 25 Tahun IRT SD M 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

89 Ny. S 37 Tahun Honorer 
Perguruan 

Tinggi 
M 14 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Kurang Jarang 
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90 Ny. B 33 Tahun IRT SMA / SMU A 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

91 Ny. A 22 Tahun IRT SD Z 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Jarang 

92 Ny. N 28 Tahun IRT SD M 10 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

93 Ny. A 25 Tahun IRT SMP A 8 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

94 Ny. A 26 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
A 9 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

95 Ny. N 24 Tahun IRT SMA / SMU M 12 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Kurang Jarang 

96 Ny. S 39 Tahun IRT SMP A 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

97 Ny. E 31 Tahun Honorer 
Perguruan 

Tinggi 
M 9 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

98 Ny. A 27 Tahun IRT SMA / SMU A 5 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

99 Ny. D 35 Tahun IRT SMP A 9 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

100 Ny. F 22 Tahun IRT SMA / SMU G 5 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

101 Ny. Y 30 Tahun IRT SD A 9 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

102 Ny. F 26 Tahun IRT SD A 7 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 
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103 Ny. S 30 Tahun IRT SMP R 6 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

104 Ny. A 30 Tahun IRT SD Z 14 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

105 Ny. I 32 Tahun Honorer SD M 15 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

106 Ny. W 24 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
M 13 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

107 Ny. K 31 Tahun IRT SD M 6 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

108 Ny. W 31 Tahun IRT SD N 14 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

109 Ny. N 28 Tahun IRT SD M 11 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

110 Ny. H 42 Tahun IRT SD E 6 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

111 Ny. S 34 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
M 9 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

112 Ny. S 18 Tahun IRT SD S 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

113 Ny. B 29 Tahun IRT SMP C 8 Bulan Perempuan BBLR Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

114 Ny. W 32 Tahun IRT SMA / SMU C 12 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

115 Ny. B 39 Tahun IRT SMP R 13 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

116 Ny. A 32 Tahun IRT SMA / SMU P 11 Bulan Laki-Laki Tidak Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 
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BBLR 

117 Ny. R 38 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
H 12 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

118 Ny. R 41 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
F 9 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

119 Ny.U 23 Tahun IRT SMP A 8 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Jarang 

120 Ny. J 30 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
A 5 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

121 Ny. S 37 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
M 6 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

122 Ny. A 32 Tahun IRT SMA / SMU M 7 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

123 Ny. B 29 Tahun IRT SMP R 5 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Preterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

124 Ny. W 32 Tahun IRT SMA / SMU C 14 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

125 Ny. B 39 Tahun IRT SMP A 16 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

126 Ny. R 30 Tahun IRT SMA / SMU S 6 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

127 Ny. R 38 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
H 9 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

128 Ny. J 22 Tahun IRT SMP M 6 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

129 Ny. R 25 Tahun IRT SMP T 12 Bulan Perempuan Tidak Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 
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BBLR 

130 Ny. H 20 Tahun IRT SMP M 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Sering 

131 Ny. R 19 Tahun IRT SMA / SMU W 15 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Sering 

132 Ny. F 24 Tahun IRT SMP A 16 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

133 Ny. R 41 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
F 8 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

134 Ny.U 23 Tahun IRT SMP A 9 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

135 Ny. W 20 Tahun IRT SMP R 10 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

136 Ny. S 31 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
E 12 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

137 Ny. H 35 Tahun IRT SMP H 11 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

138 Ny. N 26 Tahun IRT SMA R 14 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

139 Ny. S 35 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
A 12 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

140 Ny. M 29 Tahun IRT 
Perguruan 

Tinggi 
H 13 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

141 Ny. H 30 Tahun IRT SD F 5 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

142 Ny. J 30 Tahun IRT Perguruan A 14 Bulan Perempuan Tidak Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 
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No 
Nama 

Ibu 

Umur 

Ibu 

Pekerjaan 

Ibu 

Pendidikan 

Ibu 

Nama 

Bayi 

Umur 

Bayi 

Jenis 

Kelamin 
BBLR 

Usia 

Gestasi 
Paritas 

Kunjungan 

ANC 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Konsumsi 

Fast Food 

Tinggi BBLR 

143 Ny. H 42 Tahun IRT SD E 16 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

144 Ny. S 34 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
M 15 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

145 Ny. H 38 Tahun 
Karyawan 

Swasta 

Perguruan 

Tinggi 
E 10 Bulan Laki-Laki 

Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

146 Ny. N 23 Tahun IRT SMA / SMU F 11 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

147 Ny. N 21 Tahun IRT SD E 8 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

148 Ny. V 23 Tahun IRT SMP A 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

149 Ny. S 18 Tahun IRT SD S 9 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit 

Tidak 

Lengkap 
Kurang Jarang 

150 Ny. A 37 Tahun IRT SMA / SMU Q 6 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

151 Ny. D 27 Tahun IRT SD R 8 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

152 Ny. S 32 Tahun IRT SMA / SMU W 9 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

153 Ny. A 41 Tahun PNS 
Perguruan 

Tinggi 
A 6 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 

154 Ny. M 39 Tahun IRT SMP P 13 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

155 Ny. N 28 Tahun IRT SD M 12 Bulan Laki-Laki Tidak Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 
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No 
Nama 

Ibu 

Umur 

Ibu 

Pekerjaan 

Ibu 

Pendidikan 

Ibu 

Nama 

Bayi 

Umur 

Bayi 

Jenis 

Kelamin 
BBLR 

Usia 

Gestasi 
Paritas 

Kunjungan 

ANC 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Konsumsi 

Fast Food 

BBLR 

156 Ny. R 42 Tahun IRT SD A 7 Bulan Perempuan 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

157 Ny. S 35 Tahun IRT SMP A 10 Bulan Laki-Laki 
Tidak 

BBLR 
Aterm Banyak Lengkap Cukup Jarang 

158 Ny. H 35 Tahun 
Karyawan 

Swasta 
SMP H 15 Bulan Perempuan 

Tidak 

BBLR 
Aterm Sedikit Lengkap Cukup Jarang 
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Lampiran 8 Output Analisis Data Statistic Product And Service Solution 

(SPSS) 

1. Karakteristik Responden 

a. Umur Responden 

 

Umur Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Remaja 31 19,6 19,6 19,6 

Dewasa 127 80,4 80,4 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

b. Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Bekerja 25 15,8 15,8 15,8 

Tidak Bekerja 133 84,2 84,2 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

c. Pendidikan Responden 

Pendidikan Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tinggi 117 74,1 74,1 74,1 

Rendah 41 25,9 25,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

2. Karakteristik Bayi 

a. Umur Bayi 

Umur Bayi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5 - 7 Bulan 51 32,3 32,3 32,3 

8 - 10 Bulan 48 30,4 30,4 62,7 

11 - 13 Bulan 35 22,2 22,2 84,8 

14 - 16 Bulan 24 15,2 15,2 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

b. Jenis Kelamin Bayi 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki – Laki 82 51,9 51,9 51,9 

Perempuan 76 48,1 48,1 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

c. Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

Berat Badan Lahir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

BBLR 23 14,6 14,6 14,6 

Tidak BBLR 135 85,4 85,4 100,0 

Total 158 100,0 100,0  
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3. Hasil Uji Univariat 

a. Usia Gestasi 

Usia Gestasi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Aterm 134 84,8 84,8 84,8 

Preterm 24 15,2 15,2 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

b. Paritas 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Banyak 38 24,1 24,1 24,1 

Sedikit 120 75,9 75,9 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

c. Konsumsi Tablet Besi / Fe 

Konsumsi Tablet Fe 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Cukup 123 77,8 77,8 77,8 

Kurang 35 22,2 22,2 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

d. Kunjungan Antenatal Care 

Kunjungan ANC 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Lengkap 129 81,6 81,6 81,6 

Tidak Lengkap 29 18,4 18,4 100,0 

Total 158 100,0 100,0  
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e. Konsumsi Fast Food Ketika Hamil 

Konsumsi Fast Food Ketika Hamil 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sering 35 22,2 22,2 22,2 

Jarang 123 77,8 77,8 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

 

 

4. Hasil Uji Bivariat 

a. Usia Gestasi 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia Gestasi * Berat Badan 

Lahir 
158 100,0% 0 0,0% 158 100,0% 

 

Usia Gestasi * Berat Badan Lahir Crosstabulation 

 Berat Badan Lahir Total 

BBLR Tidak BBLR 

Usia Gestasi 

Aterm 

Count 3 131 134 

Expected Count 19,5 114,5 134,0 

% within Usia Gestasi 2,2% 97,8% 100,0% 

Preterm 

Count 20 4 24 

Expected Count 3,5 20,5 24,0 

% within Usia Gestasi 83,3% 16,7% 100,0% 

Total 

Count 23 135 158 

Expected Count 23,0 135,0 158,0 

% within Usia Gestasi 14,6% 85,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 107,620a 1 ,000   

Continuity Correctionb 101,199 1 ,000   
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Likelihood Ratio 80,768 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
106,939 1 ,000 

  

N of Valid Cases 158     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,49. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

b. Paritas 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Paritas * Berat Badan Lahir 158 100,0% 0 0,0% 158 100,0% 

 

Paritas * Berat Badan Lahir Crosstabulation 

 Berat Badan Lahir Total 

BBLR Tidak BBLR 

Paritas 

Banyak 

Count 7 31 38 

Expected Count 5,5 32,5 38,0 

% within Paritas 18,4% 81,6% 100,0% 

Sedikit 

Count 16 104 120 

Expected Count 17,5 102,5 120,0 

% within Paritas 13,3% 86,7% 100,0% 

Total 

Count 23 135 158 

Expected Count 23,0 135,0 158,0 

% within Paritas 14,6% 85,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,601a 1 ,438   

Continuity Correctionb ,261 1 ,609   

Likelihood Ratio ,575 1 ,448   

Fisher's Exact Test    ,437 ,297 

Linear-by-Linear 

Association 
,597 1 ,440 
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N of Valid Cases 158     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,53. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

c. Konsumsi Tablet Besi (fe) 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Konsumsi Tablet Fe * Berat 

Badan Lahir 
158 100,0% 0 0,0% 158 100,0% 

 

Konsumsi Tablet Fe * Berat Badan Lahir Crosstabulation 

 Berat Badan Lahir Total 

BBLR Tidak BBLR 

Konsumsi Tablet Fe 

Cukup 

Count 3 120 123 

Expected Count 17,9 105,1 123,0 

% within Konsumsi Tablet 

Fe 
2,4% 97,6% 100,0% 

Kurang 

Count 20 15 35 

Expected Count 5,1 29,9 35,0 

% within Konsumsi Tablet 

Fe 
57,1% 42,9% 100,0% 

Total 

Count 23 135 158 

Expected Count 23,0 135,0 158,0 

% within Konsumsi Tablet 

Fe 
14,6% 85,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 65,555a 1 ,000   

Continuity Correctionb 61,230 1 ,000   

Likelihood Ratio 55,112 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
65,140 1 ,000 
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N of Valid Cases 158     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,09. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

d. Kunjungan ANC 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kunjungan ANC * Berat 

Badan Lahir 
158 100,0% 0 0,0% 158 100,0% 

 

 

Kunjungan ANC * Berat Badan Lahir Crosstabulation 

 Berat Badan Lahir Total 

BBLR Tidak BBLR 

Kunjungan ANC 

Lengkap 

Count 2 127 129 

Expected Count 18,8 110,2 129,0 

% within Kunjungan ANC 1,6% 98,4% 100,0% 

Tidak Lengkap 

Count 21 8 29 

Expected Count 4,2 24,8 29,0 

% within Kunjungan ANC 72,4% 27,6% 100,0% 

Total 

Count 23 135 158 

Expected Count 23,0 135,0 158,0 

% within Kunjungan ANC 14,6% 85,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 95,593a 1 ,000   

Continuity Correctionb 89,981 1 ,000   

Likelihood Ratio 76,325 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 
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Linear-by-Linear 

Association 
94,988 1 ,000 

  

N of Valid Cases 158     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,22. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

e. Konsumsi Fast Food Ketika Hamil 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Konsumsi Fast Food Ketika 

Hamil * Berat Badan Lahir 
158 100,0% 0 0,0% 158 100,0% 

 

Konsumsi Fast Food Ketika Hamil * Berat Badan Lahir Crosstabulation 

 Berat Badan Lahir Total 

BBLR Tidak BBLR 

Konsumsi Fast Food Ketika 

Hamil 

Sering 

Count 20 15 35 

Expected Count 5,1 29,9 35,0 

% within Konsumsi Fast 

Food Ketika Hamil 
57,1% 42,9% 100,0% 

Jarang 

Count 3 120 123 

Expected Count 17,9 105,1 123,0 

% within Konsumsi Fast 

Food Ketika Hamil 
2,4% 97,6% 100,0% 

Total 

Count 23 135 158 

Expected Count 23,0 135,0 158,0 

% within Konsumsi Fast 

Food Ketika Hamil 
14,6% 85,4% 100,0% 

 

 

C 

 

 

hi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 65,555a 1 ,000   

Continuity Correctionb 61,230 1 ,000   

Likelihood Ratio 55,112 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
65,140 1 ,000 

  

N of Valid Cases 158     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,09. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Lampiran 9  

Dokumentasi Penelitian 

Proses Wawancara Dengan Responden 
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