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ABSTRAK 

Nama  : Fadli Zainul Muttaqin 

NIM  : 70600119034 

Judul  : Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post 

Partum Primer di RSIA Ananda Makassar 

Angka Kematian Ibu (AKI) terkategori masih tinggi. Pada tahun 2020, 

sebagian besar kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan, yang diikuti 

oleh hipertensi dan penyakit lainnya. Perdarahan post partum merupakan 

perdarahan dengan volume melebihi 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir secara 

pervaginam dan melebihi 1000 cc pada seksio sesarea. Perdarahan post partum 

terbagi menjadi perdarahan post partum primer dan perdarahan post partum 

sekunder. Perdarahan post partum primer adalah perdarahan dengan jumlah >500 

cc yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Sedangkan perdarahan post 

partum sekunder adalah perdarahan dengan jumlah >500 cc yang terjadi setelah 24 

jam pertama setelah bayi lahir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

antara berat badan lahir bayi dengan perdarahan post partum primer di RSIA 

Ananda Makassar. Metode penelitian ini menggunakan desain analitik kuantitatif 

dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini mendapatkan 122 sampel dengan 

teknik purposive sampling yang kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat 

menggunakan uji chisquare. Hasil penelitian didapatkan 92,6% ibu dengan berat 

badan lahir bayi beresiko rendah, dan 7,4% ibu dengan berat badan lahir bayi 

beresiko tinggi. Hasil analisis bivariat diperoleh p-value = 0,057 (p-value >0,05), 

yang menandakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir 

bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar. 

Kata Kunci : Berat Badan Lahir Bayi, Perdarahan Post Partum Primer. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Nama  : Fadli Zainul Muttaqin 

NIM  : 70600119034 

Judul  : Relationship between baby birth weight with Primary Post Partum 

Haemorrhage at RSIA Ananda Makassar 

Maternal mortality rate is categorized still high. In 2020, Most of maternal 

mortality case in Indonesia caused by bleeding, which followed by hypertension 

and other diseases. Post partum haemorrhage is bleeding with volume exceed 500 

cc that occurs after the birth of baby in vaginal delivery and exceed 1000 cc at 

caesarean section. Post partum haemorrhage classified into primary post partum 

haemorrhage and secondary post partum haemorrhage. Primary post partum 

haemorrhage is bleeding with volume >500 cc which occurs in the first 24 hours 

after baby birth. Secondary post partum haemorrhage is bleeding with volume 

>500 cc which occurs after 24 hours after baby birth. The purpose of this study was 

to determine the relationship between baby birth weight and primary post partum 

haemorrhage at RSIA Ananda Makassar. The research method uses quantitative 

analytic design with a cross sectional approach. This study obtained 122 sample 

with purposive sampling technique and analyzed univariate and bivariate with chi-

square test. The result of this study is 92,6% mothers with low risk baby birth 

weight, and 7,6% mothers with high risk baby birth weight. The result of bivariate 

analysis obtained p-value = 0,057 (p-value > 0,05), which indicates that no 

significant relationship between baby birth weight and primary post partum 

haemorrhage at RSIA Ananda Makassar. 

Keywords : Baby Birth Weight, Primary Post Partum Haemorrhage
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan di Indonesia mempunyai beberapa prioritas yang 

harus diperhatikan, salah satunya ialah kesehatan ibu dan anak. Dengan 

suksesnya pembangunan kesehatan maka akan terjadi peningkatan umur 

harapan hidup saat lahir. Sedangkan keberhasilan suatu negara dalam 

mengupayakan kesehatan ibu dilihat dari angka insidensi kematian ibu yang 

menjadi suatu tolak ukur (Kemenkes RI 2019). 

Angka kematian ibu merupakan indikator kesejahteraan perempuan, 

indikator kesejahteraan suatu bangsa sekaligus menggambarkan hasil capaian 

pembangunan suatu negara. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian ibu adalah 228 per 100.000 

kelahiran hidup. Pada tahun 2012 angka kematian ibu di Indonesia adalah 359 

per 100 000 kelahiran (Regen and Yanuarti, 2022). Berdasarkan data WHO 

(World Health Organization), 25% dari 100.000 kematian maternal di dunia 

setiap tahunnya disebabkan oleh perdarahan postpartum (WHO, 2015). 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan perdarahan post 

partum sebagai keadaan dimana terjadi kehilangan darah >500 ml pada 24 jam 

pasca kelahiran. Beberapa pengertian lain menyebutkan jumlah perdarahan 

>500 ml pada persalinan melalui jalan lahir, dan perdarahan >1000 ml 

persalinan melalui operasi sesar. Perdarahan postpartum terbagi menjadi 

perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Perdarahan postpartum primer 
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(early postpartum hemorrhage) adalah perdarahan dengan jumlah > 500 cc 

yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Sedangkan perdarahan 

post partum sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama 

dengan jumlah > 500cc. (Yunadi, Septianingsih and Andika, 2019). 

Menurut data WHO (World Health Organization) Mengenai status 

kesehatan nasional pada capaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 

secara global sekitar 830 wanita meninggal setiap harinya karena komplikasi 

kehamilan dan proses kelahiran dengan tingkat AKI sebanyak 216/100.000 

kelahiran hidup. sekitar 99% dari kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, 

persalinan atau kelahiran terjadi dinegara – negara berkembang. Rasio AKI 

masih cukup tinggi sebagaimana akan ditargetkan menjadi 79/100.000 

kelahiran hidup pada tahun 2030 (WHO 2018) 

Pada tahun 2020 sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh perdarahan 

mencapai 1.330 kasus, diikuti dengan penyebab lain seperti hipertensi dalam 

kehamilan sebanyak 1.110 kasus dan gangguan sistem peredarah darah 

sebanyak 230 kasus (Kemenkes RI 2021). Penyebab utama kematian ibu di 

Indonesia adalah perdarahan (28%), eklamsi (24%) dan infeksi (11%) . 

perdarahan postpartum merupakan penyebab tersering dari keseluruhan 

kematian akibat perdarahan obstetrik (Kemenkes RI 2018). 

Berdasarkan hasil pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2020, pada tahun 2019 angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang dilaporkan sebanyak 144 orang atau 94.29 per 100.000 kelahiran hidup, 

yang terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 31 orang (22%), kematian ibu 
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bersalin sebanyak 36 orang (25%), kematian ibu nifas 77 orang (53%) (Dinas 

Kesehatan Sulawesi Selatan 2020).  

Perdarahan menjadi penyumbang tertinggi penyebab kematian ibu di 

Indonesia dengan angka sebesar 50 – 60 %, umumnya karena kelemahan atau 

tidak adanya kontraksi uterus (atonia uteri), dan kesalahan penanganan kala III 

persalinan, sehingga kelahiran plasenta terjadi lebih lambat dan memperbanyak 

jumlah perdarahan. Selain itu perdarahan post partum juga dapat disebabkan 

oleh robekan pada vagina, plasenta previa dan rupture uteri (Regen dan Yanuarti 

2022). 

Perdarahan postpartum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

tonus (atonia uteri), trauma (robekan jalan lahir), tissue (retensio plasenta, sisa 

plasenta) dan trombin (kelainan koagulasi darah) atau bisa disebut dengan 

faktor 4T (Simanjuntak, 2020). 

Faktor risiko yang berhubungan dengan perdarahan post partum berupa 

usia, jumlah anak/paritas, jarak kelahiran, riwayat persalinan, partus lama, 

retensio plasenta, berat lahir bayi, anemia, pengetahuan, pekerjaan, antenatal 

care dan fasyankes (Turiyani, 2023). 

Berat badan bayi lahir termasuk dalam salah satu faktor risiko yang 

mempengaruhi proses persalinan. Besarnya berat bayi yang dilahirkan dapat 

berisiko pada perdarahan postpartum akibat terjadinya ruptur perineum atau 

robeknya jalan lahir dan juga dapat menimbulkan lemahnya kontraksi otot 

myometrium. Kisaran berat badan lahir normal adalah 2500 - 4000 gram, 

sementara berat badan lahir rendah <2500 gram dan berat badan lahir besar 
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(makrosomia) > 4000 gram (Sylvia, 2019). Berdasarkan hasil data 

RISKESDAS tahun 2007, persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram 

sebesar 6,1%, sedangkan pada tahun 2010 persentase berat badan lahir bayi > 

4000 gram sebesar 6,4%.  sedangkan pada tahun 2013 persentase berat badan 

lahir bayi > 4000 gram sebesar 4,8%, dan pada tahun 2018 persentase berat 

badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 3,7%  (Kemenkes RI, 2018). 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat berat badan lahir bayi memiliki 

keterkaitan sebagai faktor risiko terjadinya perdarahan post partum dimana 

kejadian perdarahan post partum ini menjadi penyumbang nomor satu angka 

kematian ibu di Indonesia. Melihat bagaimana kehamilan menjadi suatu hal 

yang dapat memberikan banyak risiko bagi seorang wanita yang mengandung, 

maka sudah seharusnya seorang anak senantiasa taat dan patuh pada kedua 

orang tuanya terutama kepada ibunya karena ibunyalah yang telah mengandung 

dengan berbagai risiko yang harus ditanggung bahkan sampai kematian pun 

dapat menjadi salah satunya misalnya dengan kausa perdarahan post partum ini. 

Keadaan seperti di atas dapat dilihat misalnya pada firman Allah swt. 

dalam QS Luqman/31:14 yang berbunyi : 

هٗ وَهْناً عَ  لتَْهُ اُمُّ يهِِْۚ حَََ نسَْانَ بِوَالَِِ يْناَ الِْْ فِصَالُُٗ فِِْ عاَمَيِْْ اَنِ اشْكُرْ لِِْ  وَوَصَّ لٰى وَهْنٍ وَّ

يكََْۗ اِلََِّ المَْصِيُْ ۞   وَلِوَالَِِ

Terjemahnya : 

“Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang 
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ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Kementerian Agama, al-Qur’an 

& Terjemahnya : Halaman 412) 

 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 11, ayat ini 

menyatakan bahwa terdapat wasiat bagi semua umat manusia yang 

meninggalkan pesan mengenai kedua orang tua ibu bapaknya. Pesan ini 

disampaikan karena bagaimana seorang ibu yang telah bersusah payah untuk 

mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan dilahirkan 

dengan susah payah, hingga membesarkan dan menyusu nya setiap saat. Wasiat 

nya berisi perintah untuk bersyukur kepada Allah swt. atas penciptaan nya, dan 

bersyukur kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita di dunia (Shihab, 

2005: 11; 127-131). 

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, ayat ini menyatakan 

bahwa Allah swt. telah mengirimkan wasiat yang berisi perintah untuk 

beribadah kepada Allah Yang Esa dan berbakti kepada kedua orang tua, 

sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Pada ayat ini Allah swt. memerintahkan 

manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, sebagaimana 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah 

(Katsir, 2004: 6; 400-402). 

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seorang ibu bersusah payah 

dalam melahirkan dan memelihara kita, sehingga sepatutnya kita berlaku sopan 

dan patuh kepada kedua orang tua. Dari tafsir ayat tersebut, dapat diketahui 

bahwa perjuangan seorang ibu sangat besar, sehingga sudah sepatutnya seorang 

anak sopan dan patuh kepada kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu. 
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Pada ayat lain, Allah swt. berfirman dalam QS al-Ahqaf/46:15 yang berbunyi 

: 

وَضَعَتْهُ كُرْهًاَۗ … هٗ كُرْهًا وَّ لتَْهُ اُمُّ يهِْ اِحْسَانًًَۗحَََ نسَْانَ بِوَالَِِ يْناَ الِْْ  وَوَصَّ

Terjemahnya : 

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula)..…” (Kementerian Agama, al-Qur’an & 

Terjemahnya : Halaman 504) 

 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 13, ayat ini 

menyatakan bahwa sesungguhnya Kami telah memerintahkan manusia siapa 

pun manusia itu selama dia benar-benar manusia agar taat kepada Kami 

sepanjang hidup mereka dan Kami telah mewasiatkan yakni memerintahkan 

dan berpesan kepada manusia dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik 

dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapa pun dan apapun agama 

kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya (Shihab, 2005: 13; 86-87). 

Kata kurh ( كُرْهًا) dalam ayat ini bermakna, “Ibunya telah mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkan dengan bersusah payah (pula).” Dalam 

ayat ini Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk senantiasa 

menghormati, memuliakan, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu 

yang mengandungnya dengan susah payah, hingga mengalami berbagai 

kesulitan, dengan berbagai gangguan fisik dan psikis, dan melahirkannya 

dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan. Masa kandungan dalam 

perut ibu dan penyapihannya yang paling sempurna adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila sang anak telah dewasa yakni sempurna awal masa bagi 

kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan 
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kebaktiannya berlanjut sampai ia mencapai usia empat puluh tahun yakni masa 

kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar 

pengabdiannya kepada kedua orang tuanya semakin bertambah (Shihab, 2005: 

86-87). 

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, ayat ini menyatakan 

bahwa Allah swt. memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik serta 

berlemah lembut kepada kedua orang tua (ibu dan bapak). Ibunya yang telah 

mengandungnya dengan susah payah, dimana ibu menderita karena ketika 

mengandung, mengalami kesulitan dan kepayahan, seperti mengidam, pingsan, 

rasa berat, dan cobaan lainnya yang dialami oleh para ibu hamil. Ibu hamil 

melahirkan dengan susah payah, juga merasakan rasa sakit yang teramat sangat 

(Katsir, 2004: 7; 362-363). 

Melihat tafsir ayat tersebut, dapat diketahui bahwa perjuangan seorang ibu 

sangat besar, sampai bersusah payah dalam melahirkan, sehingga sudah 

sepatutnya seorang anak sopan dan patuh kepada kedua orang tua, terkhusus 

kepada seorang ibu, sebagaimana seorang ibu melahirkan sang anak dengan 

susah payah 

Melihat pentingnya pembahasan mengenai perdarahan post partum 

sebagai salah satu penyumbang terbesar Angka Kematian Ibu (AKI) di 

Indonesia dan hubungannya dengan berat badan lahir bayi sebagai salah satu 

faktor risiko, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bagaimana hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan 

post partum primer ? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak terdapat hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Berat 

badan lahir 

bayi 

Berat badan lahir bayi 

merupakan parameter 

massa tubuh seorang 

bayi yang baru lahir 

yang dapat diukur 

menggunakan satuan 

berat. 

Melihat data rekam 

medis pasien 

kemudian 

disesuaikan 

dengan kriteria 

objektif. 

Kriteria Objektif 

A.) Risiko Tinggi : 

≥ 4000 gram 

B.) Risiko Rendah 

: < 4000 gram 

Ordinal 
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Variabel Dependen 

2. Perdarahan 

post 

partum 

primer 

Perdarahan lebih dari 

500ml yang terjadi 

setelah bayi lahir 

pervaginam atau 

perdarahan lebih dari 

1000ml yang terjadi 

setelah persalinan 

abdominal pada 24 

jam pertama setelah 

persalinan. 

Melihat data rekam 

medis pasien 

kemudian 

disesuaikan 

dengan kriteria 

objektif. 

Kriteria Objektif 

A.) Mengalami 

perdarahan 

post partum 

B.) Tidak 

mengalami 

perdarahan 

post partum 

Nominal 

 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar dengan metode melihat data rekam medis pasien yang mengalami 

perdarahan post partum. 

E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

Nama Peneliti 

Judul dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 
Perbedaan dan 

Persamaan Penelitian 

Sylvia 

Damayanti 

(2021) 

Hubungan 

Berat Badan 

Lahir dengan 

Kejadian 

Hasil analisis bivariat 

menggunakan fischer 

exact test 

menunjukkan bahwa 

Persamaan : 

- Metode penelitian 

yang digunakan adalah 

observasional analitik 



10 

 

 

 

Perdarahan 

Postpartum di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Brebes Periode 

Februari – Juli 

2018 

Metode : cross 

sectional 

berat badan lahir 

memiliki hubungan 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum dengan 

didapatkan p-value = 

0,014 dengan Odds 

Ratio (OR) sebesar 

0,119 yang berarti 

kelahiran makrosomia 

0,119 kali memiliki 

risiko terjadinya 

perdarahan 

postpartum 

dibandingkan dengan 

kelahiran bayi bukan 

makrosomia, serta 

didapatkan nilai 

contingency 

coefficient = 0,159 

menunjukkan bahwa 

hubungan tersebut 

bersifat sangat lemah. 

Terdapat hubungan 

yang signifikan antara 

berat badan lahir 

dengan kejadian 

perdarahan 

postpartum dengan 

keeratan hubungan 

dengan desain cross 

sectional 

- Variabel dependen dan 

independen yang 

diteliti 

Perbedaan : 

- Teknik pengolahan 

data menggunakan 

Fischer Exact Test 

- Pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

total sampling 

- Jumlah sampel, waktu 

dan tempat 

pengambilan subjek 
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keduanya yang sangat 

lemah. 

Dian Novita, 

Amlah, Eka 

Afrika (April 

2022) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Hemoragic 

Post Partum di 

Puskesmas 

Sumber Marga 

Telang 

Metode : cross 

sectional 

Hasil uji statistik chi-

square didapatkan ρ 

value = 0,001 lebih 

kecil dari α=0,05 

menunjukkan ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

preeklmasia dengan 

hemorogic post 

partum di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Sumber Marga Telang 

Kabupaten Banyuasin 

tahun 2020. Hasil uji 

statistik chi-square 

didapatkan ρ value = 

0,044 lebih kecil dari 

α=0,05 menunjukkan 

ada hubungan yang 

bermakna antara jarak 

kehamilan dengan 

hemorogic post 

partum di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Sumber Marga Telang 

Kabupaten Banyuasin 

tahun 2020. Hasil uji 

statistik chi-square 

Persamaan : 

- Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah survey 

analitik dengan 

metode cross 

sectional 

- Teknik pengolahan 

data menggunakan 

uji Chi-Square 

- Variabel dependen 

yang diteliti yaitu 

perdarahan post 

partum 

Perbedaan : 

- Jumlah sampel, 

waktu dan tempat 

pengambilan subjek 

- Terdapat beberapa 

tambahan variabel 

independen selain 

berat badan lahir 

bayi 
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didapatkan ρ value = 

0,004 lebih kecil dari 

α=0,05 menunjukkan 

ada hubungan yang 

bermakna antara 

BBBL dengan 

hemorogic post 

partum di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Sumber Marga Telang 

Kabupaten Banyuasin 

tahun 2020. Hasil 

analisa diperoleh nilai 

OR= 4,5 artinya 

responden yang 

berisiko dengan BBRL 

berpeluang 4,5 kali 

berisiko untuk 

mengalami hemorogic 

post partum 

dibandingkan 

responden yang tidak 

berisiko. 

Gustika 

Anggriani 

(2021) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Terjadinya 

Perdarahan 

Pasca 

Persalinan di 

Ada hubungan antara 

makrosomia dengan 

kejadian perdarahan 

pasca persalinan di 

RSUD Kota 

Prabumulih tahun 

2019 dengan Hasil Uji 

Persamaan : 

- Metode penelitian 

yang digunakan adalah 

survey analitik dengan 

metode cross sectional 

- Variabel independen 

yang diteliti yaitu 
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RSUD Kota 

Prabumulih 

Tahun 2019 

Metode : cross 

sectional 

statistic Chi-Square 

didapatkan p-value = 

0,000 artinya antara 

makrosomia dengan 

kejadian perdarahan 

pasca persalinan ada 

hubungan yang 

bermakna, sehingga 

hipotesis yang 

menyatakan ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

makrosomia dengan 

kejadian perdarahan 

pasca persalinan 

terbukti secara 

statistik. Hasil 

penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

oleh Fitria pada tahun 

2015 tentang 

hubungan partus lama, 

riwayat perdarahan 

postpartum dan berat 

bayi lahir besar 

(makrosomia) dengan 

kejadian perdarahan 

postpartum di RSUD 

Kanjuruhan Kepanjen 

Malang Tahun 2015, 

dari 71 responden 

perdarahan post 

partum 

- Teknik pengolahan 

data menggunakan uji 

Chi-Square 

Perbedaan : 

- Jumlah sampel, waktu 

dan tempat 

pengambilan subjek 

- Terdapat beberapa 

tambahan variabel 

dependen selain berat 

badan lahir bayi 
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terdapat hasil Uji 

statistic Chi-Square 

didapatkan p-value = 

0,001 untuk 

makrosomia artinya 

ada hubungan 

bermakna antara 

makrosomia dengan 

kejadian perdarahan 

pasca persalinan 

Turiyani (2023) Hubungan 

Jarak 

Kehamilan dan 

Berat Lahir 

Bayi dengan 

Kejadian 

Haemoragic 

Post Partum di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Kota 

Prabumulih 

Metode : cross 

sectional 

Analisa bivariat 

diperoleh dari 87 ibu 

yang memiliki jarak 

kehamilan risiko 

tinggi ada 76 ibu 

(23,3%) didiagnosa 

Haemoragic Post 

Partum dan dari 67 ibu 

yang memiliki berat 

lahir bayi risiko tinggi 

ada 52 ibu (16%) 

didiagnosa 

Haemoragic Post 

Partum. Simpulan ada 

hubungan yang 

signifikan jarak 

kehamilan dengan 

Haemoragic Post 

Partum (P-value 

0,000), dan ada 

Persamaan : 

- Jenis penelitian yang 

digunakan bersifat 

analitik dengan desain 

cross sectional 

- Variabel dependen 

yang diteliti yaitu 

perdarahan post 

partum 

- Tenik analisis data 

yang digunakan adalah 

uji Chi-Square 

Perbedaan : 

- Pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

random sampling 

- Terdapat variabel 

independen tambahan 

yaitu jarak kehamilan 
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hubungan yang 

bermakna antara berat 

lahir bayi dengan 

Haemoragic Post 

Partum (P-value 

0,000) 

- Jumlah sampel, waktu 

dan tempat 

pengambilan subjek 

Eka Afrika, 

Merisa Riski 

(2021) 

Hubungan 

Berat Badan 

Bayi Lahir dan 

Anemia dalam 

Kehamilan 

Dengan 

Kejadian 

Pendarahan 

Post Partum 

Metode : case 

control 

Pada hasil uji Chi 

Square di dapatkan p-

value = 0,002 (p 

Value= 0,05) yang 

berarti ada hubungan 

Signifikan antara berat 

badan bayi lahir 

dengan pendarahan 

post partum dan 

Berdasarkan uji chi 

square didapatkan p-

value = 0,001 (p value 

≥ 0,05) yang berarti 

ada hubungan yang 

signifikan antara 

anemia dalam 

kehamilan terhadap 

pendarahan post 

partum. 

Persamaan : 

- Variabel dependen 

yang diteliti yaitu 

perdarahan post 

partum 

- Tenik analisis data 

yang digunakan adalah 

uji Chi-Square 

Perbedaan : 

- Jenis penelitian yang 

digunakan adalah 

survei analitik dengan 

desain case control 

- Pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

random sampling 

- Terdapat variabel 

independen tambahan 

yaitu anemia 

- Jumlah sampel, waktu 

dan tempat penelitian 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui distribusi berat badan lahir bayi pada ibu yang 

bersalin di RSIA Ananda Makassar. 

b. Untuk mengetahui angka kejadian perdarahan post partum primer di 

RSIA Ananda Makassar. 

c. Untuk mengetahui hubungan berat badan lahir bayi berisiko rendah 

dan berat badan lahir bayi berisiko tinggi dengan kejadian 

perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan 

dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post 

partum primer. 

2. Bagi Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi bacaan 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan 

ibu dan anak. 

3. Bagi Masyarakat 
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Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk 

mengenal dan mengetahui tentang hubungan berat badan lahir bayi 

dengan kejadian perdarahan post partum primer. 

4. Bagi Instansi 

a) Memberikan tambahan data dan referensi di bidang kesehatan ibu 

dan anak terkait hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan post partum primer. 

b) Bentuk pengabdian diri terhadap perguruan tinggi dengan 

memenuhi salah satu dari tri dharma perguruan tinggi terkait bidang 

penelitian sehingga dapat dijadikan referensi tambahan untuk 

penelitian mahasiswa selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Jurusan Program 

Studi Pendidikan Dokter.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Berat Badan Lahir Bayi 

1. Pengertian 

Berat bayi lahir adalah berat badan saat bayi dilahirkan, dimana 

pengukuran berat badan lahi bayi yang akurat dilakukan pada 1 jam pertama 

setelah persalinan dengan menggunakan alat penimbang yang telah 

dikalibrasikan dengan baik (Gladstone et al., 2021). 

Bayi baru lahir (BBL) normal adalah bayi yang baru dilahirkan pada 

kehamilan cukup bulan (dari kehamilan 37-42 minggu) dan berat badan 

lahir 2500-4000 gram dan tanpa adanya tanda - tanda asfiksia dan penyakit 

penyerta lainnya (Sugandi, 2019; Amiruddin, 2022). 

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang paling sering 

digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan digunakan untuk 

mengetahui bayi normal atau BBLR. Pada masa bayi hingga balita, berat 

badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun 

status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema, 

dan adanya tumor. Di samping itu pula berat badan dapat dipergunakan 

sebagai dasar perhitungan dosis obat dan makanan (Daryanti, 2019). 

2. Klasifikasi Berat Badan Bayi Lahir 

Berat bayi lahir berdasarkan berat badan dapat dikelompokan menjadi : 

a) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 
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Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi baru lahir 

yang saat dilahirkan memiliki berat badan < 2500 gram tanpa menilai 

masa gestasi. Pada tahun 1961 World Health Organization (WHO) telah 

menetapkan bahwa semua bayi yang telah lahir dengan berat badan lahir 

kurang dari 2.500 gram disebut Low Birth Weight Infants atau Bayi 

Berat Lahir Rendah (BBLR) (Windy, Huda and Elza, 2019; Amiruddin, 

2022). 

Bayi BBLR dibagi lagi menjadi 3 kelompok berdasarkan berat 

badan lahir : 

1) Berat badan lahir rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500 - 2499 

gram. 

2) Berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) dengan berat lahir 1000 -

1499 gram. 

3) Berat badan lahir amat sangat rendah (BBLASR) dengan berat lahir 

< 1000 gram (Amiruddin, Delima and Fauziah, 2022; Ayu Sekar R, 

2022). 

b) Bayi Berat Lahir Normal 

Bayi baru lahir normal merupakan bayi yang lahir dengan usia 

gestasi  37-42 minggu dan berat badan lahir 2500 - 4000 gram (Daryanti, 

2019; Sugandi, 2019; Amiruddin, Delima and Fauziah, 2022)  

c) Bayi Berat Lahir Lebih 

Bayi berat lahir lebih adalah Bayi yang dilahirkan dengan berat lahir 

lebih > 4000 gram (Kemenkes RI, 2018; Daryanti, 2019). 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Berat Bayi Lahir 

Faktor mempengaruhi berat bayi lahir antara lain sebagai berikut :  

a) Umur Ibu hamil 

Umur ibu hamil memilki keterkaitan dengan berat bayi lahir, dimana 

kehamilan dibawah umur 20 tahun merupakan kehamilan berisiko 

tinggi, 2-4 kali lebih tinggi di bandingkan dengan kehamilan pada 

wanita yang cukup umur. Pada umur yang masih muda, perkembangan 

organ-organ reproduksi dan fungsi fisiologinya belum optimal. Selain 

itu, emosi dan kejiwaannya belum cukup matang, sehingga pada saat 

kehamilan ibu tersebut belum dapat menanggapi kehamilannya secara 

sempurna dan sering terjadi komplikasi. Selain itu semakin muda usia 

ibu hamil, maka anak yang dilahirkan akan semakin ringan. Untuk 

mendapatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil serta bayi, 

maka sebaiknya merencanakan kehamilan pada usia antara 20-35 tahun. 

(Daryanti, 2019). 

Pada ibu yang mengandung pada usia > 35 tahun dapat 

menyebabkan gangguan pada saat kehamilan yang berhubungan dengan 

penyakit kronis seperti hipertensi dan penyakit degeneratif pada 

persendian tulang belakang dan panggul yang dapat berdampak pada 

pertumbuhan dan perkembangan janin saat kehamilan nantinya 

(Daryanti, 2019; Ayu Sekar R, 2022). 
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b) Jarak Kehamilan/Kelahiran 

Jarak kelahiran yang ideal adalah 2 tahun atau lebih sesuai dengan 

anjuran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

kerena jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu 

belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah sebelumnya 

telah melahirkan. Proses reproduksi dapat ditekan apabila jarak minimal 

antara kelahiran 2 tahun (Daryanti, 2019; Ayu Sekar R, 2022). 

Jarak kehamilan atau kelahiran yang terlalu dekat akan 

mempengaruhi kesehatan reproduksi ibu, dimana alat reproduksi ibu 

belum siap untuk mengandung karena masa pemulihan yang belum 

optimal sehingga dapat berpengaruh pada daya tahan dan status gizi ibu. 

Jarak anak yang terlalu dekat juga akan meningkatkan risiko komplikasi 

obstetri yang membahayakan ibu dan bayinya (Ayu Sekar R, 2022). 

c) Paritas 

Paritas secara luas mencakup gravida/jumlah kehamilan, prematur/ 

jumlah kelahiran, dan abortus/ jumlah keguguran. Paritas dikatakan 

tinggi bila seorang ibu/wanita melahirkan anak ke empat atau lebih. 

Seorang wanita yang sudah mempunyai tiga anak dan terjadi kehamilan 

lagi keadaan kesehatannya akan mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh 

melemahnya fungsi uterus oleh karena kehamilan yang berulang. Uterus 

yang melemah disebabkan oleh jaringan parut yang timbul akibat 

kehamilan yang telah terjadi kesekian kalinya, yang menyebabkan 

pasokan nutrisi melalui darah berkurang menuju plasenta, yang 
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berujung pada penurunan kualitas pertumbuhan dan perkembangan 

janin (Ayu Sekar R, 2022). 

d) Kadar Hemoglobin (Hb) 

Kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil sangat mempengaruhi berat bayi 

yang dilahirkan. Seorang ibu hamil dikatakan menderita anemia bila 

kadar hemoglobinnya dibawah 11 gr/dL. Hal ini jelas menimbulkan 

gangguan pertumbuhan hasil konsepsi, sering terjadi immaturitas, 

prematuritas, cacat bawaan, atau janin lahir dengan berat badan yang 

rendah (Daryanti, 2019). 

e) Status Gizi Ibu Hamil 

Status gizi ibu hamil sebelum dan selama hamil dapat 

mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status 

gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil, kemungkinan 

besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan 

normal. Dengan kata lain, kualitas bayi yang dilahirkan sangat 

tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil (Quina, 

Irianton, dan Noor, 2019).  

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS al-

Baqarah/2:168 yang berbunyi : 

لَْ  بًا ۖوَّ ا فِِ الَْْرْضِ حَلىلًً طَي ِ اَ النَّاسُ كُُوُْا مِمَّ َيُُّّ ا نَِۗ   يٰى يْطى تِ الش َّ َّبِعُوْا خُطُوى تتَ

بِيْْن ۞  َّهٗ لكَُُْ عدَُوٌّ مُّ  اِن
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Terjemahnya : 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 

baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 

bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Kementerian Agama, al-

Qur’an & Terjemahnya : Halaman 25) 

 

Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah Jilid 1, ayat ini 

menjelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan 

kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah swt. atau tidak. 

Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal 

otomatis thayyib, dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai 

dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk 

seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang 

kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Jadi makanan 

yang baik ialah makanan yang tidak merugikan apapun bagi 

pengonsumsi makanan tersebut. Ada makanan yang baik tetapi tidak 

bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang 

sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib (Shihab, 

2005: 1; 379-381). 

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, ayat ini 

menyatakan bahwa dia maha pemberi rezeki bagi seluruh mahkluk-Nya. 

Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah 

membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, 

yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak 

membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang 

mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dalam tindakan-
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tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti 

mengharamkan bahirah, saibah, washilah, dan lain-lainnya yang 

ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyah (Katsir, 2004: 

1; 319-320). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat makanan yang halal namun 

belum tentu baik bagi yang mengkonsumsi, sehingga sepatutnya 

seorang ibu hamil menghindari makanan yang dapat mendatangkan 

penyakit baginya dan mulai memperhatikan asupan makanan yang baik 

bagi sang ibu (Fitriani, 2022). 

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam QS al-A’raf/7 : 31 yang 

berbunyi : 

بوُْا وَلَْ تسُِْْفوُْاِۚ   كُُُوْا وَاشَْْ دَمَ خُذُوْا زِينْتَكَُُْ عِنْدَ كُ ِ مَسْجِدٍ وَّ ا اى يىبنَِْ

بُّ المُْسْْفِِيَْْ ۞   َّهٗ لَْ يُُِ  اِن

Terjemahnya : 

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 

(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 

berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 

berlebihan. (Kementerian Agama, al-Qur’an & Terjemahnya : Halaman 

154). 

 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 5, ayat ini 

menyatakan bahwa perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih- 

lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus 

disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang 

dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas 
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atau belum cukup buat orang lain, Atas dasar itu, kita dapat berkata 

bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam 

makan dan minum (Shihab, 2005, 5; 75-76). 

Dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pesan Nabi saw: “Tidak 

ada wadah yang dipenuhkan manusia, lebih buruk dari perut. Cukuplah 

bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. 

Kalau pun harus (memenuhkan perut), maka hendaklah sepertiga untuk 

makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk 

pernafasannya.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban 

melalui Miqdam Ibnu Ma'dikarib). Ditemukan juga pesan yang 

menyatakan: “Termasuk berlebih-lebihan bila Anda makan apa yang 

selera Anda tidak tertuju kepadanya” (Shihab, 2005, 5; 75-76). 

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, pada firman 

Allah swt. selanjutnya (  كُلوُْا وَاشْرَبوُْا وَلََ تسُْرِفوُْا  Makan dan minumlah" (وَّ

dan janganlah kamu berlebih-lebihan", Sebagian ulama salaf 

mengatakan, Allah swt. telah menyatukan seluruh pengobatan pada 

setengah ayat ini, yang dimana menyatakan bahwa manusia hendaklah 

makan dan minum secukupnya, tanpa berlebih-lebihan. Melalui ayat ini, 

Allah swt. menetapkan dalam hal tindakan penghalalan atau 

pengharaman orang-orang yang melampaui batas ketika menghalalkan 

dengan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, dimana 

Allah swt. mewajibkan agar menghalalkan apa yang dihalalkan-Nya dan 
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mengharamkan apa yang diharamkan-Nya, sebab yang demikian itu 

merupakan keadilan yang diperintahkan-Nya (Katsir, 2004: 3; 371-373). 

Ayat di atas menyuratkan kepada para ibu hamil untuk 

mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, enak, bermanfaat lagi 

bergizi, serta memiliki dampak baik bagi pengonsumsi, selama tidak 

memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan ibu hamil, karena 

sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan dalam hal apapun (Tamimi, 2022). 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui status 

gizi ibu hamil antara lain memantau pertambahan berat badan selama 

hamil, mengukur lingkar lengan atas (LILA) dan mengukur kadar 

hemoglobin. Pemantauan berat badan ini juga sekaligus bertujuan 

memantau pertumbuhan janin. Pengukuran LILA dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah seseorang menderita Kurang Energi Kronis (KEK), 

sedangkan pengukuran kadar hemoglobin untuk mengetahui kondisi ibu 

apakah megalami anemia besi (Quina, Irianton, dan Noor, 2019). 

f) Pemeriksaan kehamilan/ANC 

Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) dilaksanakan minimal 

sebanyak 4 kali pada masa kehamilan, pada trimester I pemeriksaan 

dilakukan sebanyak satu kali, pada trimester II pemeriksaan dilakukan 

sebanyak satu kali, dan pada trimester III pemeriksaan dilakukan 

sebanyak dua kali (Ayu Sekar R, 2022). 
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Pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk mengenal dan 

mengidentifikasi masalah yang timbul selama kehamilan, sehingga 

kesehatan selama ibu hamil dapat terpelihara dan yang terpenting ibu 

dan bayi dalam kandungan akan baik dan sehat sampai saat persalinan. 

Pemeriksaan kehamilan hendaknya dimulai seawal mungkin, yaitu 

segera setelah tidak haid selama 2 bulan berturut-turut tujuanya agar 

kalau ada kelainan pada kehamilan, masih cukup waktu untuk 

menangani sebelum persalinan (Daryanti, 2019). 

g) Penyakit Saat Kehamilan 

Penyakit pada saat kehamilan yang dapat mempengaruhi berat bayi 

lahir diantaranya adalah Diabetes Melitus Gestasional (DMG), cacar air, 

dan penyakit infeksi TORCH. Diabetes Melitus Gestasional adalah 

intoleransi glukosa yang dimulai atau baru ditemukan pada waktu hamil. 

Tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya intoleransi glukosa 

yang tidak diketahui yang muncul seiring kehamilan, komplikasi yang 

mungkin sering terjadi pada kehamilan dengan diabetes adalah 

bervariasi, Pada ibu akan meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia, 

sectio sesaria, dan terjadiny diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari, 

sedangkan pada janin meningkatkan risiko terjadinya makrosomi. 

Penyakit infeksi TORCH adalah suatu istilah jenis penyakit infeksi yaitu 

Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes. Keempat jenis 

penyakit ini sama bahayanya bagi ibu hamil yaitu dapat menganggu 

janin yang dikandungnya. Bayi yang dikandung tersebut mungkin akan 
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lahir dengan berat bayi tidak normal, keterbelakangan mental, hepatitis, 

radang selaput otak, radang iris mata, dan beberapa jenis penyakit 

lainnya (Daryanti, 2019). 

B. Perdarahan Post Partum 

1. Definisi  

Perdarahan postpartum didefinisikan sebagai keadaan dimana terjadi 

kehilangan darah yang mencapai >500 mL pada persalinan pervaginam, 

atau kehilangan darah yang mencapai > 1000 mL pada persalinan sesar 

(Jamil, Bryant and Wormer, 2022). 

WHO mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan 

darah sebanyak > 500 mL atau selama 24 jam pertama, dan perdarahan 

postpartum berat adalah kehilangan darah sebanyak > 1000 mL atau setelah 

24 jam. The Royal College of Obstetricians and Gynecologists 

mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah sebanyak 

> 500 mL pervaginam selama 24 jam pertama setelah bayi lahir (Almutairi, 

2021).  

Namun American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) 

pada tahun 2017 mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai keadaan 

dimana terjadi kehilangan darah dengan total yang mencapai > 1000 mL 

dengan tanda dan gejala hipovolemik dalam 24 jam pertama setelah partus, 

tanpa melihat jenis persalinan yang dijalani (Jamil, Bryant and Wormer, 

2022). 
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2. Epidemiologi 

Berdasarkan data dari WHO, setiap tahun terdapat 14 juta ibu atau 

11,4 % menderita perdarahan postpartum di seluruh dunia. Pada negara 

berkembang kejadian perdarahan postpartum terjadi sebanyak 60 % pada 

100 ribu kematian ibu setiap tahun dan disebabkan oleh karena manajemen 

persalinan yang masih buruk terutama pada kala 3 yang bisa menyebabkan 

kehilangan darah berlebihan (Ramadhan, Rasyid and Rusnita, 2019). 

3. Klasifikasi 

Perdarahan dibagi menjadi minor yaitu 500-1000 ml atau mayor 

>1000 ml. Perdarahan mayor dapat dibagi menjadi sedang yaitu 1000-2000 

ml atau berat >2000 ml. Pembagian lain menurut Sibai adalah perdarahan 

ringan (mild) apabila jumlah perdarahan ≤ 1500 ml, berat (severe) > 1500 

ml, dan massif > 2500 ml (Simanjuntak, 2020). Berdasarkan waktu 

terjadinya dibagi menjadi 2, yaitu :  

- Perdarahan postpartum primer (primary post partum haemorrhage) 

yaitu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama post partum 

- Perdarahan postpartum sekunder (secondary post partum haemorrhage) 

merupakan perdarahan yang terjadi setelah periode 24 jam sampai 6 

minggu postpartum. (Simanjuntak, 2020). 

4. Etiologi dan Faktor Risiko 

Penyebab perdarahan postpartum dapat dibagi menjadi 4 T yaitu : 

- Tone (tonus; atonia uteri) 
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Atonia uteri merupakan penyebab utama perdarahan postpartum 

yaitu sebesar 70% dan sekaligus penyebab utama kematia maternal. 

- Trauma (laserasi; laserasi perineum, vagina, serviks dan uterus) 

Trauma seperti laserasi, ruptura uteri menyumbang sebesar 20% 

- Tissue (jaringan; retensio plasenta dan sisa plasenta) 

Tissue (jaringan) seperti retensio plasenta, sisa plasenta sebesar 10% 

- Thrombin (koagulopati; gangguan pembekuan darah). 

Thrombin (koagulopati) atau gangguan pembekuan darah seperti 

idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), thombotic 

thrombocytopenic purpura, penyakit von Willebrand dan hemofilia, 

menyumbang 1% sebagai penyebab perdarahan postpartum 

(Simanjuntak, 2020). 

Faktor risiko yang berhubungan dengan perdarahan post partum 

berupa usia, jumlah anak/paritas, berat lahir bayi, jarak kelahiran, 

riwayat persalinan, anemia, pengetahuan, perilaku, antenatal care dan 

fasyankes (Turiyani, 2023). 

a) Usia 

Usia dibawah 20 tahun fungsi reproduksi seorang wanita 

belum berkembang dengan sempurna sehingga belum siap untuk 

hamil dan mekahirkan, sedangkan pada usia di atas 35 tahun terjadi 

kemunduran yang progresif dari endometrium yang mempengaruhin 

kekuatan kontraksi pada saat persalinan (Puspitasari, 2019). 
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b) Paritas 

Pada ibu dengan grande multipara atau hamil lebih dari lima 

kali memiliki risiko perdarahan yang lebih tinggi. Paritas lebih dari 

4 mempunyai risiko lebih besar untuk terjadinya perdarahan 

postpartum karena otot uterus menjadi lebih sering meregang. 

Dengan bertambahnya paritas, akan semakin banyak jaringan 

fibrosa menggantikan serat otot pada uterus sehingga kemampuan 

untuk berkontraksi semakin menurun akibatnya sulit melakukan 

penekanan pada pembuluh-pembuluh darah yang terbuka setelah 

terlepasnya plasenta. Paritas tinggi merupakan faktor risiko dari 

atonia uteri (Puspitasari, 2019). 

c) Berat bayi lahir 

Makrosomia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 

perdarahan postpartum. Makrosomia didefinisikan sebagai berat 

lahir bayi >4000 g. Anak terlalu besar dapat menyebabkan 

renggangan rahim yang berlebihan dan dapat mengakibatkan 

perdarahan post partum (Puspitasari, 2019). 

d) Jarak kehamilan 

Jarak kehamilan yang pendek secara langsung akan 

memberikan efek terhadap kesehatan wanita maupun kesehatan 

janin yang dikandungnya. Seorang wanita setelah bersalin 

membutuhkan waktu 2 untuk memulihkan tubuhnya dan 

mempersiapkan diri untuk kehamilan dan persalinan berikutnya. 
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Bila jarak kehamilan terlalu dekat, rahim yang masih belum pulih 

benar akibat persalinan sebelumnya belum bisa memaksimalkan 

pembentukan cadangan makanan bagi janin dan untuk ibu sendiri. 

Akibatnya akan berdampak tidak baik bagi ibu maupun bayinya 

(Puspitasari, 2019). 

e) Riwayat perdarahan post partum 

Adanya riwayat perdarahan post partum sebelumnya yang 

disebabkan karena atonia uteri merupakan faktor predisposisi untuk 

terjadi perdarahan post partum di kehamilan berikutnya (Puspitasari, 

2019). 

f) Anemia 

Kehamilan Bila ibu menderita anemiaberat selama kehamilan, 

pada saat persalinan dapat terjadi gangguan his dan dapat 

melemahkan kekuatan otot rahim. Hal ini disebabkan karena 

oksigen yang dikirim ke uterus kurang. Jumlah oksigen dalam darah 

yang kurang menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi 

dengan adekuat sehingga timbul atonia uteri yang mengakibatkan 

perdarahan banyak (Puspitasari, 2019). 

g) Kehamilan Gemeli 

Kehamilan kembar ialah suatu kehamilan dengan dua janin 

atau lebih yang ada di dalam kandungan selama proses 

kehamilan.Suatu kehamilan kembar dapat diketahui sejak usia 

kehamilan 5 minggu, dengan melihat jumlah kantung gestasi di 
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dalam kavum uteri. Kehamilan gemeli merupakan faktor 

predisposisi terjadinya perdarahan post partum yang di akibatkan 

oleh atonia uteri, dikarenakan merenggang nya rahim yang 

berlebihan dan akhirnya menurunkan kontraksi rahim untuk 

menutup perdarahan dari tempat implantasi plasenta setelah bayi 

dan plasenta lahir (Puspitasari, 2019). 

5. Patomekanisme 

a) Atonia Uteri 

Atonia uteri adalah kegagalan miometrium untuk berkontraksi 

setelah persalinan sehingga uterus dalam keadaan relaksasi penuh, 

melebar, lembek, dan tidak mampu menjalankan fungsi oklusi 

pembuluh darah. Perdarahan pada atonia uteri ini berasal dari pembuluh 

darah yang terbuka pada bekas menempelnya plasenta yang lepas 

sebagian atau lepas keseluruhan. Miometrium adalah lapisan tengah dari 

dinding uterus yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung 

jaringan stroma dan pembuluh darah. Miometrium merupakan bagian 

uterus yang memegang peranan penting dan terdiri dari banyak jaringan 

otot. Selama kehamilan, serat otot miometrium menjadi berbeda dan 

strukturnya lebih terorganisir dalam rangka persiapan kinerjanya saat 

persalinan. Miometrium lapisan tengah tersusun sebagai anyaman dan 

ditembus oleh pembuluh darah. Masing-masing serabut mempunyai dua 

buah lengkungan sehingga tiap-tiap dua buah serabut kira-kira 

berbentuk angka delapan. Ketidakmampuan miometrium untuk 
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berkontraksi akan menyebabkan perdarahan postpartum. Penyebab 

atonia uteri adalah akibat dari partus lama, pembesaran uterus yang 

berlebihan pada waktu hamil, multiparitas, anestesi yang dalam, serta 

anestesi lumbal. Atonia uteri juga dapat disebabkan karena salah 

penanganan kala III persalinan. Kesalahan tersebut yaitu memijat uterus 

dan mendorongnya kebawah dalam usaha melahirkan plasenta, yang 

seharusnya belum terlepas dari dinding uterus (Satriyandari, dkk 2019). 

b) Retensio Plasenta 

Retensio plasenta adalah keadaan dimana plasenta belum lahir 30 

menit setelah janin lahir. Kondisi tersebut disebabkan karena plasenta 

belum lepas dari dinding uterus atau plasenta sudah lepas, akan tetapi 

belum dilahirkan. Penyebab plasenta belum lepas dari dinding uterus 

yaitu karena kontraksi uterus kurang kuat untuk melepaskan plasenta, 

plasenta melekat erat pada dinding uterus oleh sebab villi korialis 

menembus desidua sampai miometrium (plasenta akreta), serta plasenta 

merekat erat pada dinding uterus oleh sebab villi korialis menembus 

sampai dibawah peritoneum (plasenta perkreta) (Satriyandari, dkk 

2019). 

c) Robekan Jalan Lahir 

Robekan jalan lahir selalu memberikan perdarahan dalam jumlah 

yang bervariasi banyaknya. Sumber perdarahan dapat berasal dari 

perineum, vagina, serviks, dan robekan uterus (ruptura uteri) 

(Satriyandari, dkk 2019). 
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Terdapat beberapa robekan yang dapat terjadi, yaitu laserasi, luka 

episiotomi, robekan perineum derajat ringan sampai berat (robekan 

hingga sphincter ani), robekan pada dinding vagina, forniks uteri, 

serviks, daerah sekitar clitoris, uretra dan yang terparah adalah ruptur 

uteri (Musa, 2019). 

d) Gangguan  pembekuan darah 

Gangguan pembekuan darah pada perdarahan postpartum 

biasanya dicurigai menjadi penyebab setelah penyebab lain tidak 

ditemukan seperti atonia uteri, rest plasenta, retensio plasenta, dan 

robekan jalan lahir. Pada seseorang dengan gangguan pembekuan darah, 

didapatkan trombositopenia dan hipofibrinogenemia dimana kedua 

faktor ini merupakan komponen faktor pembekuan darah sehingga jika 

terjadi perlukaan maka akan terjadi perdarahan yang lama dan susah 

untuk berhenti. Sama halnya pada saat orang ini hamil dan melahirkan 

maka akan terjadi perlukaan baik itu pada jalan lahir maupun uterus 

sehingga akan mengakibatkan perdarahan postpartum (Mukarram, 

2020). 

6. Gejala dan Tanda 

Efek perdarahan banyak bergantung pada volume darah sebelum 

hamil, derajat hipervolemia-terinduksi kehamilan, dan derajat anemia saat 

persalinan. Gambaran Perdarahan postpartum yang dapat mengecohkan 

adalah kegagalan nadi dan tekanan darah untuk mengalami perubahan besar 

sampai terjadi kehilangan darah sangat banyak. Kehilangan banyak darah 
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tersebut menimbulkan tanda-tanda syok yaitu penderita pucat, tekanan 

darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstrimitas dingin, dan lain-lain. 

Gambaran klinis pada hipovolemia dapat dilihat pada tabel berikut 

(Cintania, 2020): 

Volume darah 

yang hilang 

Tekanan darah 

(sistolik) 
Tanda dan Gejala Derajat Syok 

500-1000 mL (<15 

– 20%) 
Normal Tidak ditemukan - 

1000 – 1500 mL 

(20 – 25%) 
80-100 mmHg 

- Bradikardi (<100 

kali/menit) 

- Berkeringat 

- Lemah 

Ringan 

1500-2000 mL (25 

– 35%) 
70-80 mmHg 

- Takikardi (100-120 

kali/menit) 

- Oligouria 

- Gelisah 

Sedang 

2000-3000 mL (35 

– 50%) 
50-70 mmHg 

- Takikardi (>120 

kali/menit) 

- Anuria 

Berat 

Tabel 2.1 Gambaran Klinis Perdarahan Obstetri 

7. Diagnosis 

No 
Gejala dan tanda yang 

selalu ada 

Gejala dan tanda yang 

kadang-kadang ada 

Diagnosis 

kemungkinan 

1. 

- Uterus tidak berkontraksi 

dan lembek 

- Perdarahan berakhir setelah 

anak lahir (Perdarahan 

Pascasalin Primer atau P3) 

- Syok - Atonia uteri 

2. 

- Perdarahan segera (P3) 

- Darah segar yang mengalir 

segera setelah bayi lahir (P3) 

- Uterus kontraksi baik 

- Plasenta lengkap 

- Pucat 

- Lemah 

- Menggigil 

- Robekan jalan 

lahir 
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3. 

- Plasenta belum lahir setelah 

30 menit 

- Perdarahan segera (P3) 

- Uterus kontraksi baik 

- Tali putus akibat traksi 

berlebihan 

- Inversio uteri akibat 

tarikan 

- Perdarahan lanjutan 

- Retensio plasenta 

4. 

- Plasenta atau sebagian 

selaput (mengandung 

pembuluh darah) tidak 

lengkap 

- Perdarahan segera (P3) 

- Uterus berkontraksi 

tetapi tinggi fundus 

uteri tidak berkurang 

- Tertinggalnya 

sebagian plasenta 

5. 

- Uterus tidak teraba 

- Lumen vagina terisi massa 

- Tampak tali pusat (jika 

plasenta belum lahir) 

- Perdarahan segera (P3) 

- Nyeri sedikit atau berat 

- Syok neurogenik 

- Pucat dan limbung 

- Inversio uteri 

6. 

- Sub-involusi uterus 

- Nyeri tekan perut bawah 

- Perdarahan lebih dari 24 jam 

setelah persalinan. 

Perdarahan sekunder atau 

P2S. 

- Perdarahan bervariasi 

(ringan atau berat, terus 

menerus atau tidak teratur) 

dan berbau (jika disertai 

infeksi)  

- Anemia 

- Demam 

- Perdarahan 

terlambat 

- Endometritis atau 

sisa plasenta 

(terinfeksi atau 

tidak) 

7. 

- Perdarahan segera (P3) 

(Perdarahan intra-abdomen 

dan atau vagina) 

- Nyeri perut berat 

- Syok 

- Nyeri tekan perut 

- Denyut nadi ibu cepat 

- Robekan dinding 

uterus (ruptura 

uteri) 

Tabel 2.2 Diagnosis perdarahan postpartum (Cintania 2020) 

Diagnosis lain juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

Obstetric Shock Index (OSI), metode The Rule of 30, dan metode diagnostik 

Point of Care. 
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- Diagnosis dengan Obstetric Shock Index membagi denyut nadi dalam 

semenit dengan tekanan sistolik jika hasil >1 maka pasien diindikasikan 

mengalami perdarahan postpartum (Julieta and Widiastuti Giri, 2021). 

- The Rule of 30 menilai dari kondisi pasien. Kriteria postpartum 

haemorrhage dengan metode ini adalah penurunan tekanan darah >30 

mmHg, peningkatan heart rate minimal 30 kali per menit, respiratory 

rate lebih dari 30 kali tarikan napas per menit, dibarengi dengan 

penurunan hematokrit atau hemoglobin lebih dari 30%, dan penurunan 

kadar ekskresi urin menjadi kurang 30 mL per jam (Julieta and 

Widiastuti Giri, 2021). 

- Metode Point of Care dilakukan menggunakan viscoelastic test yaitu 

ROTEM dan TEG. Tes diagnostik ini dapat mengevaluasi coagulation 

tests of platelet count, prothrombin time, partial thromboplastin time, 

dan fibrinogen level dengan cepat (Julieta dan Widiastuti Giri 2021). 

8. Tatalaksana 

Manajemen aktif persalinan kala tiga terbukti mencegah terjadinya 

perdarahan postpartum. Manajemen aktif persalinan kala tiga terdiri dari 

tiga tindakan yaitu injeksi oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan 

tali pusat terkendali, dan masase uterus pasca kelahiran plasenta. 

Prosedur penanganan perdarahan postpartum dapat disingkat dengan 

HAEMOSTASIS. Tatalaksana ini terdiri dari tatalaksana awal diantaranya 

meminta bantuan, memasang jalur intravena dengan kateter ukuran besar, 

mencari etiologi dan melakukan masase uterus. Langkah selanjutnya yaitu 
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memberikan obat-obatan berupa preparat uterotonika, diantaranya 

oksitosin, metilergometrin, dan misoprostol. Oksitosin diberikan 10-20 unit 

dalam 500 mL NaCl 0,9% atau 10 unit intramuskular. Misoprostol 

merupakan analog prostaglandin E1 diberikan dengan dosis 600-1000 mcg 

dengan rute pemberian per oral, rektal atau vaginal. 

Setelah memberikan obat-obatan, langkah selanjutnya adalah 

memberikan tatalaksana konservatif non bedah, seperti menyingkirkan 

faktor sisa plasenta atau robekan jalan lahir, melakukan kompresi bimanual 

atau kompresi aorta abdominal, serta memasang tampon uterus vagina dan 

kondom kateter. Langkah selanjutnya dari tatalaksana perdarahan 

postpartum adalah melakukan tatalaksana konservatif bedah, yakni metode 

kompresi uterus dengan teknik B-Lynch, devaskularisasi sistem perdarahan 

pelvis, atau embolisasi arteri uterina dengan radiologi intervensi. Langkah 

terakhir adalah melakukan histerektomi subtotal atau total. 

WHO membuat rekomendasi penanganan perdarahan postpartum 

yang kurang lebih sama dengan langkah HAEMOSTASIS. Berikut 

penjabaran praktis upaya tatalaksana perdarahan postpartum dan persiapan 

rujukan pada berbagai kondisi (Simanjuntak, 2020): 

MNEMONIC   

H Meminta pertolongan Langkah awal 

A 

Akses vena dengan kateter ukuran 

besar (18G) dan infus kristaloid 

(NaCl 0,9% atau Ringer Laktat) 

serta transfusi 

 

E Etiologi dan preparat uterotonik  
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M Masase uterus  

O 
Preparat uterotonik dan 

misoprostol 

Obat-obatan 

S 

Persiapan kamar operasi, 

Singkirkan faktor sisa plasenta, 

robekan jalan lahir, kompresi 

bimanual dan kompresi aorta 

abdominal 

Konservatif non-bedah 

T 
Tampon uterus vagina, kondom 

kateter 

 

A 
Kompresi uterus (bedah), teknik B-

Lynch 

Konservatif bedah 

S 
Devaskularisasi sistem perdarahan 

pelvis 

 

I 
Embolisasi a. Uteri dengan 

radiologi intervensi 

 

S Histerektomi subtotal/total Last effort/langkah akhir 

Tabel 2.3 Langkah HAEMOSTASIS untuk tatalaksana perdarahan postpartum 

C. Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post 

Partum 

Berat badan bayi lahir merupakan faktor risiko yang meningkatkan 

kejadian pendarahan post partum, apabila ibu melahirkan bayi besar 

(makrosomia) yaitu bayi baru lahir dengan berat lebih dari 4000 gram (Afrika 

and Riski, 2021). Besarnya berat bayi yang dilahirkan dapat berisiko pada 

perdarahan postpartum akibat terjadinya ruptur perineum atau robeknya jalan 

lahir dan juga dapat menimbulkan lemahnya kontraksi otot myometrium. 

Kisaran berat badan lahir normal adalah 2500 - 4000 gram, sementara berat 

badan lahir rendah < 2500 gram dan berat badan lahir besar (makrosomia) > 
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4000 gram (Sylvia, 2019). Berdasarkan hasil data RISKESDAS tahun 2007, 

persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 6,1%, sedangkan pada 

tahun 2010 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 6,4%.  

sedangkan pada tahun 2013 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram 

sebesar 4,8%, dan pada tahun 2018 persentase berat badan lahir bayi > 4000 

gram sebesar 3,7%  (Kemenkes RI, 2018). 

Perdarahan post partum dapat terjadi pada ibu bersalin yang melahirkan 

bayi dengan berat badan ≥4000 gram karena ukuran janin yang besar membuat 

peregangan pada uterus saat proses persalinan. Hal ini menjadikan miometrium 

sulit berkontraksi, sehingga kontraksi uterus setelah persalinan akan terganggu, 

dan menyebabkan pembuluh darah pada dinding uterus akan terbuka dan dapat 

menyebabkan darah terus keluar dan menyebabkan terjadinya perdarahan post 

partum (Turiyani, 2023). 

Pada partus normal dengan berat badan lahir bayi > 4000 gram, juga dapat 

terjadi ruptur perineum maupun laserasi jalan lahir yang juga menjadi salah satu 

faktor perdarhan post partum. Laserasi jalan lahir merupakan penyebab kedua 

perdarahan setelah atonia uteri yang terjadi pada hampir persalinan pertama dan 

tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Semakin besar berat badan bayi 

yang dilahirkan akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum, karena 

perineum tidak cukup kuat menahan regangan kepala bayi dengan berat badan 

bayi yang besar, sehingga pada proses kelahiran bayi dengan berat badan bayi 

lahir yang besar sering terjadi ruptur perineum. (Wijayanti, 2019). 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mia Dwi Agustiani pada tahun 

2016 didapatkan adanya hubungan antara perdarahan postpartum pada ibu 

bersalin dengan berat bayi makrosomia. Hasil penelitian ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Turiyani pada tahun 2023, didapatkan bahwa 

hasil uji statistik chi-square didapatkan p-value = 0,000 yang mengartikan 

terdapat hubungan yang bermakna antara berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan postpartum, dan hal ini membuat hipotesis yang menyebutkan 

adanya hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan postpartum terbukti (Turiyani, 2023).  
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

  

Berat Badan Lahir Bayi 

Berisiko tinggi 

(≥ 4000 gram) 

Hasil luaran bayi yang 

amat besar menyebabkan 

overdistensi uterus dan 

jalan lahir 

Tone Trauma 

Kontraksi 

rahim yang 

tidak adekuat 

pasca salin 

Laserasi 

perineum, 

dinding uterus 

atau serviks 

Perdarahan 

Post Partum 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Keterangan : 

             : Variabel independen 

             : Variabel dependen 

             : Hubungan yang diteliti 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

Berat badan 

lahir bayi 

Kejadian Perdarahan 

Post Partum 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik 

dengan desain cross sectional mengambil data dari sebuah rekam medik medis 

berupa kejadian perdarahan post partum primer pada ibu yang telah melahirkan 

di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Ananda Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel independen pada penelitian ini adalah berat badan lahir bayi, 

sedangkan variabel dependen adalah perdarahan post partum primer. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah semua ibu melahirkan yang 

mengalami perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar dari tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2022. Jumlah 

ibu hamil yang mengalami perdarahan post partum di RSIA Ananda 

Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember 2022 adalah 175 orang. 
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2. Sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai 

subyek dalam penelitian. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Sebagian rekam medik ibu yang 

mengalami perdarahan post partum primer dengan berat badan lahir bayi 

yang tertera di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar dengan 

memperhatikan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Besar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus Slovin. 

𝒏 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

𝒏 =  
175

1 + 175(0,05)2
 

=  
175

1 + 175(0,0025)
 

=  
175

1 + 0,4375
 

=  
175

1,4375
 

= 121.73 (dibulatkan menjadi 122) 

Keterangan : 

𝒏 = Jumlah sampel 

N = Jumlah total populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (5%) 
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Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 122 orang. 

Kriteria inklusi : 

1. Ibu bersalin yang terdiagnosa perdarahan post partum primer di RSIA 

Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2022 

2. Informasi dalam rekam medis jelas dan dapat dibaca (data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah nomor rekam medis, identitas 

dan berat badan lahir bayi) 

Kriteria ekslusi : 

1. Ibu dengan kehamilan gemelli 

2. Ibu dengan polihidramnion 

3. Ibu dengan penyakit koagulopati 

4. Ibu yang mengalami retensio plasenta & rest plasenta 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medik 

di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan dari 01 Januari - 31 Desember 2022. 

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling yang didapatkan dari data rekam medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Makassar dari Januari - Desember 2022. Purposive sampling 

merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek 

berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan 

dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
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G. Teknik Pengolahan/Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk 

mengetahui apakah hipotesis yang didapatkan adalah hipotesis nol atau 

hipotesis alternatif. Pada penelitian ini analisis data digunakan untuk menguji 

hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara dua variabel, 

yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi Square dengan 

bantuan software uji statistik. 

H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun Proposal Penelitian 

Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan 

dosen penguji 

Melakukan pembuatan surat izin penelitian oleh pihak 

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar 

yang ditujukan kepada RSIA Ananda Makassar 

Peneliti memperoleh data rekam medik Ibu Hamil yang 

mengalami perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar 

Peneliti melakukan pengolahan data serta penyajian data 
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Gambar 3. 1 Metode Pengumpulan Data 

 

I. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan 

nomor B-189/KEPK/FKIK/XII/2021 adalah sebagai berikut : 

a) Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b) Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

c) Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

d) Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda 

Makassar yang terletak di Jl. Andi Djemma No.57, Kecamatan Rappocini, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hubungan 

berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA 

Ananda Makassar tahun 2022. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti 

melakukan pengambilan data lalu peneliti melakukan analisis data sebagai 

berikut : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi karakteristik 

dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah 

sampel sebanyak 122 sampel. Adapun distribusi sampel penelitian 

dijabarkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Distribusi sampel berdasarkan Diagnosa, Usia Ibu, Paritas, 

Pekerjaan dan Berat Badan Lahir Bayi di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Karakteristik 

Frekuensi 

N % 

Diagnosa Perdarahan Post Partum Primer 

a. Ya 

b. Tidak 

 

86 

36 

 

70,5 

29,5 

Usia Ibu 

a. Risiko tinggi : 

Usia < 20 atau > 35 

b. Risiko rendah : 

Usia 20 - 35 

 

 

16 

 

106 

 

 

13,1 

 

86,9 
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Paritas 

a. Risiko tinggi : 

< 2 atau ≥ 4 

b. Risiko rendah : 

2 - 3 

 

 

84 

 

38 

 

 

68,9 

 

31,1 

Pekerjaan 

a. Risiko tinggi : 

Bekerja 

b. Risiko rendah : 

Tidak bekerja 

 

 

43 

 

79 

 

 

35,2 

 

64,8 

Berat Badan Lahir Bayi 

a. Risiko Tinggi : 

≥ 4000 gram 

b. Risiko Rendah : 

< 4000 gram 

 

 

9 

 

113 

 

 

7,4 

 

92,6 

Total 122 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel yaitu 122 sampel 

yang terdiri dari 86 sampel yang terdiagnosa perdarahan post partum dan 36 

sampel yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum. Distribusi 

karakteristik usia ibu bersalin sebagian besar berusia diantara 20 – 35 tahun 

yaitu sebanyak 106 sampel (86,9%) dan ibu berusia < 20 atau > 35 tahun 

sebanyak 16 sampel (13,1%). Berdasarkan karakteristik paritas, sebagian 

besar terdiri dari ibu bersalin dengan paritas < 2 atau ≥ 4 anak berjumlah 84 

sampel (68,9 %), sedangkan ibu bersalin dengan paritas 2-3 anak berjumlah 

38 sampel (31,1%). Berdasarkan karakteristik pekerjaan, sebagian besar 

terdiri dari ibu bersalin yang tidak bekerja dengan jumlah 79 sampel (64,8 

%), sedangkan ibu bersalin yang bekerja berjumlah 43 sampel (35,2%). 

Berdasarkan distribusi variabel yang diteliti yaitu berat badan lahir bayi, 

distribusi berat badan lahir bayi ≥ 4000 gram sebanyak 9 sampel (7,4%) dan 
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distribusi berat badan lahir bayi < 4000 gram sebanyak 113 sampel (92,6 

%). 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen 

dengan variabel dependen dengan menggunakan uji chi-square untuk 

mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen 

terhadap sampel. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan adanya 

hubungan antara berat badan lahir bayi dengan perdarahan post partum 

primer. Adapun analisis hubungan antara berat badan lahir bayi dengan 

perdarahan post partum primer dijabarkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Analisis hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian 

perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Berat Badan 

Lahir Bayi 

Perdarahan 

Post Partum Primer 
Total p-

value 
OR 

CI 

95% 

Ya % Tidak % N % 

< 4000 gram 

≥ 4000 gram 

77 

9 

89,5 

10,5 

36 

0 

100 

0 

113 

9 

92,6 

7,4 0,057 0,681 
0,601 – 

0,773 
Total 86 100 36 100 122 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.2 ibu bersalin dengan berat badan lahir bayi < 

4000 gram yang terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki 

distribusi 77 sampel (89,5%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post 

partum primer memiliki distribusi 36 sampel (100%). Sedangkan pada ibu 

bersalin dengan berat badan lahir bayi ≥ 4000 gram yang terdiagnosa 

perdarahan post partum primer memiliki distribusi 9 sampel (10,5%) dan 
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yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum memiliki distribusi 0 sampel 

(0%). Syarat uji chi-square adalah sel yang mempunyai nilai expected 

kurang dari 5, dan tidak boleh ada angka nol di tabel count , serta tidak boleh 

ada cell yang lebih dari 25%. Karena nilai expected tidak memenuhi syarat 

maka dari itu uji yang digunakan adalah uji alternatif yakni uji fisher yaitu 

p-value = 0,054 (p>0,05) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian 

perdarahan post partum primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu 

dengan berat bayi ≥ 4000 gram (risiko tinggi) yang mengalami perdarahan 

post partum primer maka diketahui nilai OR = 0,681 (CI 95% = 0,601-

0,773) hal ini berarti ibu dengan berat bayi ≥ 4000 gram (risiko tinggi) 

memiliki resiko 0,681 kali untuk terjadinya perdarahan post partum primer 

dibandingkan dengan ibu yang berat bayinya <4000 gram (risiko rendah). 

Tabel 4.3 Analisis hubungan usia ibu dengan kejadian perdarahan post 

partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Usia Ibu 

Perdarahan 

Post Partum Primer 
Total p-

value 
OR 

CI 

95% 

Ya % Tidak % N % 

20-35 tahun 

<20 atau >35 tahun 

77 

9 

89,5 

10,5 

29 

7 

80,6 

19,4 

106 

16 

86,9 

13,1 0,239 0,484 
0,165 – 

1,420 
Total 86 100 36 100 122 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 ibu bersalin yang berusia 20-35 tahun dan 

terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 77 sampel 

(89,5%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer 

memiliki distribusi 29 sampel (80,6%). Sedangkan pada ibu bersalin berusia 
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<20 atau >35 tahun yang terdiagnosa perdarahan post partum primer 

memiliki distribusi 9 sampel (10,5%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan 

post partum memiliki distribusi 7 sampel (19,4%). Syarat uji chi-square 

adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, dan tidak boleh 

ada angka nol di tabel count , serta tidak boleh ada cell yang lebih dari 25%. 

Karena nilai expected tidak memenuhi syarat maka dari itu uji yang 

digunakan adalah uji alternatif yakni uji fisher yaitu p-value = 0,239 

(p>0,05) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara usia ibu terhadap kejadian perdarahan post partum primer. 

Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu berusia <20 atau >35 tahun yang 

mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui nilai OR = 0,484 

(CI 95% = 0,165 – 1,420) hal ini berarti ibu dengan usia <20 atau >35 tahun 

(risiko tinggi) memiliki resiko 0,484 kali untuk terjadinya perdarahan post 

partum primer dibandingkan dengan ibu dengan usia 20-35 tahun (risiko 

rendah). 

Tabel 4.4 Analisis hubungan paritas dengan kejadian perdarahan post 

partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Paritas 

Perdarahan 

Post Partum Primer 
Total p-

value 
OR 

CI 

95% 

Ya % Tidak % N % 

2 - 3 

<2 atau ≥ 4  

25 

61 

29,1 

70,9 

13 

23 

36,1 

63,9 

38 

84 

31,1 

68,9 0,581 1,379 
0,605 – 

3,144 
Total 86 100 36 100 122 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.4 ibu bersalin dengan paritas 2 - 3 dan terdiagnosa 

perdarahan post partum primer memiliki distribusi 25 sampel (29,1%) dan 
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yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 

13 sampel (36,1%). Sedangkan pada ibu bersalin dengan paritas <2 atau ≥ 

4 yang terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 61 

sampel (70,9%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum 

memiliki distribusi 23 sampel (63,9%). Hasil analisis chi-square didapatkan 

p-value = 0,581 (p > 0,05) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara paritas terhadap kejadian perdarahan post 

partum primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu dengan paritas 

<2 atau ≥ 4  yang mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui 

nilai OR = 1,379 (CI 95% = 0,605 – 3,144) hal ini berarti ibu dengan paritas 

<2 atau ≥ 4 (risiko tinggi) memiliki resiko 1,379 kali untuk terjadinya 

perdarahan post partum primer dibandingkan dengan ibu dengan paritas 2-

3 (risiko rendah). 

Tabel 4.5 Analisis hubungan pekerjaan dengan kejadian perdarahan post 

partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Pekerjaan 

Perdarahan 

Post Partum Primer 
Total p-

value 
OR 

CI 

95% 

Ya % Tidak % N % 

Tidak Bekerja 

Bekerja 

50 

36 

58,1 

41,9 

29 

7 

80,6 

19,4 

79 

43 

64,8 

35,2 0,031 2,983 
1,177 – 

7,560 
Total 86 100 36 100 122 100 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.5 ibu bersalin yang tidak bekerja dan terdiagnosa 

perdarahan post partum primer memiliki distribusi 50 sampel (58,1%) dan 

yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 

29 sampel (80,6%). Sedangkan pada ibu bersalin yang bekerja dan 
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terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 36 sampel 

(41,9%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum memiliki 

distribusi 7 sampel (19,4%). Hasil analisis chi-square didapatkan p-value = 

0,031 (p < 0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pekerjaan terhadap kejadian perdarahan post partum 

primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu bersalin pekerja yang 

mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui nilai OR = 2,983 

(CI 95% = 1,177 – 7,560) hal ini berarti ibu bersalin yang bekerja (risiko 

tinggi) memiliki resiko 2,983 kali untuk terjadinya perdarahan post partum 

primer dibandingkan dengan ibu bersalin yang tidak bekerja (risiko rendah). 

B. Pembahasan 

Telah dilaksanakan penelitian mengenai hubungan berat badan lahir bayi 

dengan perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar per tanggal 01 

Januari sampai 31 Desember Tahun 2022. Selama dilaksanakannya penelitian 

diperoleh sebanyak 122 sampel. 

1. Hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post 

partum primer 

Hasil uji statistik dengan uji chi-square didapatkan p-value = 0,054 

(p> 0.05), yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum 

primer. 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suryani Sultan pada tahun 2020 di RSIA Sitti Khadijah 
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1 dengan jumlah sampel sebanyak 77 sampel yang terdiri atas 67 sampel 

kasus dan 10 sampel kontrol. Hasil analisis data dengan uji chi-square 

didapatkan p-value = 1,000 (p> 0.05), yang menunjukkan bahwa berat 

badan lahir bayi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian 

perdarahan post partum. Selain itu, penelitian dengan hasil yang sama juga 

diperoleh Izfa Rifdiani pada tahun 2016 di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi 

Blitar dengan jumlah sampel sebanyak 90 sampel yang terdiri atas 45 

sampel kasus dan 45 sampel kontrol. Hasil analisis data dengan uji regresi 

logistic multivariate didapatkan hasil p-value = 0,648 (p< 0,25), yang 

menunjukkan bahwa berat badan lahir bayi tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kejadian perdarahan post partum, 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Turiyani pada tahun 2023 dengan jumlah sampel 326 

responden, dimana 67 ibu dengan berat bayi lahir risiko tinggi terdapat 52 

ibu (16%) yang terdiagnosa perdarahan post partum sebanyak dan 15 ibu 

(4,6%) yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum. Dan dari 259 ibu 

dengan berat bayi lahir risiko rendah terdapat 70 ibu (21,5%) yang 

terdiagnosa perdarahan post partum dan 189 ibu (58%) yang tidak 

terdiagnosa perdarahan post partum. Hasil Uji statistic Chi-Square p-value 

= 0,000 (p> 0.05) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post 

partum.  
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Secara teori, Berat badan bayi lahir termasuk dalam salah satu faktor 

risiko yang mempengaruhi proses persalinan. Besarnya berat bayi yang 

dilahirkan dapat berisiko pada perdarahan post partum akibat terjadinya 

ruptur perineum atau robeknya jalan lahir dan juga dapat menimbulkan 

lemahnya kontraksi otot dinding uterus. Hal ini menjadikan miometrium 

sulit berkontraksi, sehingga kontraksi uterus pasca salin akan terganggu, dan 

menyebabkan pembuluh darah pada miometrium akan terbuka dan dapat 

menyebabkan darah terus keluar dan menyebabkan terjadinya perdarahan 

post partum (Turiyani, 2023). 

Pada saat pengambilan data, sampel yang terpilih ternyata sebagian 

besar merupakan ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan berat badan 

kurang dari 4000 gram, baik ibu bersalin yang terdiagnosa perdarahan post 

partum primer, maupun ibu bersalin yang tidak terdiagnosa perdarahan post 

partum primer. Sampel ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan berat 

badan dibawah 4000 gram sebanyak 113 sampel, sedangkan sampel ibu 

bersalin yang melahirkan bayi dengan berat badan di atas 4000 gram 

sebanyak 9 sampel. Kelahiran dengan ukuran bayi yang ≥ 4000 gram perlu 

penanganan khusus agar menghindari risiko terjadinya perdarahan post 

partum.  

Hasil ini memengaruhi uji statistik pengaruh berat bayi lahir terhadap 

kejadian perdarahan postpartum, sehingga hasil uji statistik menunjukkan 

tidak adannya pengaruh variabel berat bayi lahir terhadap kejadian 

perdarahan postpartum. 
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2. Hubungan pekerjaan dengan kejadian perdarahan post partum 

primer 

Hasil uji statistik dengan uji chi-square didapatkan p-value = 0,031 

(p< 0.05), Odds Ratio (OR) Sebesar 2,983 pada CI 95% dengan lower limit 

(LL) sebesar 1,177 dan Upper limit (UL) sebesar 7,560. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ibu bersalin yang bekerja memiliki risiko 2,983 kali 

mengalami kejadian perdarahan postpartum primer dibandingkan dengan 

ibu yang tidak bekerja/IRT. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara pekerjaan dengan kejadian perdarahan postpartum 

primer. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risa 

Pitriani pada tahun 2017 di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dengan 

jumlah sampel 144 yang terdiri dari 72 sampel kasus dan 72 sampel kontrol. 

Hasil uji statistik dengan uij chi-square didapatkan p-value =0,000 (p< 0,05) 

dengan nilai Odds Ratio (OR) =7,600 (CI 95% = 3,587-16,101), yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kejadian 

perdarahan post partum. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

oleh Artika Dewie pada tahun 2020 di RSUD Undata Palu dengan jumlah 

sampel 74 yang terdiri dari 37 sampel kasus dan 37 sampel kontrol. Hasil 

uji statistik dengan uji chi-square didapatkan p-value = 1,000 (p> 0,05) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

pekerjaan dengan kejadian perdarahan postpartum primer. 
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Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi karena ibu yang bekerja 

memiliki aktivitas tambahan yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan 

juga janin. Aktivitas yang berlebih dan tuntutan pekerjaan pada ibu hamil 

dapat mengakibatkan waktu istirahat berkurang, asupan nutrisi yang tidak 

adekuat yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan ibu hamil. 

C. Keterbatasan Peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan ini telah diusahakan dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur ilmiah dan tidak melenggar etik penelitian yang telah 

ditetapkan. Akan tetapi, tentu masih memiliki beberapa sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder ini, diperoleh 

beberapa catatan medik yang tidak lengkap dalam berkas sehingga 

dikategorikan sebagai missing case dan tidak dapat diikutsertakan dalam 

penelitian. 

2. Penulisan data yang ditulis tangan yang memberi kemungkinan adanya 

kesalahan data yang tertulis, sehingga validitas penelitian sangat bergantung 

pada validitas pada rekam medik. 

3. Sampel data yang terpilih cenderung bertolak belakang dengan sampel data 

yang diharapkan oleh peneliti, yang berpengaruh pada hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh metode penelitian dengan 

pendekatan yang kurang tepat, sehingga diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya untuk menggunakan metode penelitian case control dengan 

penggunaan rumus penarikan sampel yang sesuai agar memungkinkan 



61 

 

 

 

penarikan jumlah sampel yang lebih besar, yang akan mempengaruhi hasil 

penelitian.
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu hubungan berat badan lahir bayi dengan 

kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2022, maka diperoleh kesimpulan antara lain : 

1. Jumlah ibu bersalin dengan berat badan lahir bayi dibawah 4000 gram 

sebanyak 113 sampel (89,5%), sedangkan jumlah ibu bersalin dengan berat 

badan lahir bayi tidak optimal sebanyak 9 sampel (10,5%). 

2. Angka kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2022 adalah sebanyak 175 kasus yang terdiri atas ruptur perineum derajat 

II, derajat III, atonia uteri, serta perdarahan post partum sekunder. 

3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi 

dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2022. 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar 

dalam penelitian selanjutnya. Mengembangkan penelitian ini dengan 

menambahkan variabel yang belum terdapat pada penelitian ini dengan 

sampel dan metode serta lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan metode penarikan sampel lain agar 

memudahkan peneliti dalam penarikan sampel yang lebih besar. 
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2. Bagi Masyarakat 

Memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap terjadinya kejadian perdarahan post partum sehingga dapat 

melakukan pencegahan. 

3. Bagi Rumah Sakit 

Membuat program-program yang dapat memberikan edukasi 

mengenai bahaya perdarahan setelah persalinan dan cara pencegahannya 

serta melakukan pencatatan data rekam medik secara lengkap.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Master Table 

No 
Nomor 

RM 
Nama 

Usia 

Ibu  

Status 

obstetri 
Pekerjaan BB Diagnosis 

1 10-82-45 Ny. N. T. 27 G2P1A0 IRT 3.570 gr Atonia Uteri   

2 10-67-23 Ny. A. I. 29 G1P0A0 IRT 4.045 gr Atonia Uteri   

3 10-66-61 Ny. M. K. 29 G1P0A0 K. Swasta 3.285 gr Atonia Uteri  

4 10-60-41 Ny. S. A. J. 28 G3P1A1 IRT 3.215 gr Atonia Uteri   

5 10-60-12 Ny. H. A. P. 20 G1P0A0 Pelajar/Mahasiswa 3.455 gr Atonia Uteri   

6 10-59-46 Ny. A. A. 18 G1P0A0 Pelajar/Mahasiswa 2.460 gr Atonia Uteri   

7 10-57-28 Ny. S. N. A. N. 27 G3P1A1 IRT 2.820 gr Atonia Uteri   

8 10-50-90 Ny. N. N. R. 28 G2P1A0 IRT 2.800 gr Ruptur Perineum Tk. II 

9 10-50-49 Ny. A. A. H. 31 G1P0A0 Bidan 3.000 gr Ruptur Perineum Tk. II 

10 10-50-29 Ny. W. A. 20 G1P0A0 IRT 2.065 gr APN 

11 10-50-06 Ny. I. S. 27 G1P0A0 IRT 3.290 gr Ruptur Perineum Tk. II 

12 10-48-87 Ny. A. A. 22 G1P0A0 K. Honorer 2.850 gr Ruptur Perineum Tk. II 

13 10-48-45 Ny. H. Y. 26 G1P0A0 IRT 2.900 gr APN 

14 10-48-05 Ny. V. E. A. H. 26 G1P0A0 IRT 3.700 gr Ruptur Perineum Tk. II 

15 10-47-47 Ny. H. A. 40 G3P2A0 IRT 2.900 gr Ruptur Perineum Tk. II 

16 10-29-98 Ny. N. R. Y. 23 G3P1A1 IRT 3.000 gr Ruptur Perineum Tk. II 

17 10-26-77 Ny. S. T. 31 G3P2A0 Tidak Bekerja 2.900 gr Ruptur Perineum Tk. II 

18 10-26-72 Ny. N. R. J. 31 G5P3A1 IRT 2.500 gr APN 

19 10-26-70 Ny. R. A. 20 G1P0A0 IRT 3.040 gr APN 

20 10-26-57 Ny. S. A. N. I. 24 G1P0A0 IRT 3.300 gr Ruptur Perineum Tk. II 

21 10-26-48 Ny. H. I. 39 G4P3A0 K. Swasta 3.000 gr Ruptur Perineum Tk. II 

22 10-26-09 Ny. M. N. 37 G2P1A0 IRT 2.800 gr APN 

23 10-26-04 Ny. S. H. 33 G1P0A0 K. Swasta 3.300 gr Ruptur Perineum Tk. II 

24 10-25-89 Ny. A. M. S. 28 G3P2A0 IRT 3.100 gr Ruptur Perineum Tk. II 

25 10-25-84 Ny. A. I. 30 G1P0A0 IRT 3.550 gr Ruptur Perineum Tk. II 

26 10-25-84 Ny. A. I. 30 G3P2A0 IRT 3.690 gr Atonia Uteri 

27 10-25-69 Ny. N. W. Y. 26 G1P0A0 K. Swasta 2.620 gr APN 

28 10-25-45 Ny. N. L. 28 G1P0A0 IRT 2.500 gr APN 

29 10-25-40 Ny. I. F. 41 G5P3A1 IRT 3.200 gr APN 

30 10-25-28 Ny. M. L. 23 G1P0A0 IRT 2.900 gr APN 

31 10-25-26 Ny. A. D. A. 21 G1P0A0 Pelajar/Mahasiswa 3.200 gr Ruptur Perineum Tk. II 

32 10-25-20 Ny. A. N. Z. 17 G1P0A0 IRT 2.800 gr Ruptur Perineum Tk. II 

33 10-25-07 Ny. K. I. 29 G1P0A0 K. BUMN 3.300 gr Ruptur Perineum Tk. II 

34 10-24-99 Ny. S. T. 36 G3P1A1 IRT 3.300 gr APN 

35 10-24-74 Ny. R. S. 27 G3P1A1 IRT 3.050 gr APN 

36 10-24-69 Ny. S. S. 29 G1P0A0 K. Swasta 3.200 gr Ruptur Perineum Tk. II 

37 10-24-50 Ny. H. G. 36 G3P2A0 IRT 3.200 gr APN 

38 10-24-46 Ny. S. A. R. 22 G1P0A0 IRT 2.200 gr APN 

39 10-24-05 Ny. N.M. 25 G1P0A0 IRT 4.040 gr Ruptur Perineum Tk. II 

40 10-24-03 Ny. S. Y. 29 G2P1A0 Tidak Bekerja 2.700 gr APN 
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41 10-23-98 Ny. N. R. T. 23 G1P0A0 IRT 3.000 gr Ruptur Perineum Tk. II 

42 10-23-60 Ny. M. A. 30 G4P2A1 IRT 3.000 gr APN 

43 10-23-56 Ny. R. A. 42 G3P2A0 IRT 2.700 gr APN 

44 10-23-35 Ny. Y. A. F. 19 G1P0A0 IRT 2.570 gr APN 

45 10-22-85 Ny. N. T. 21 G1P0A0 IRT 3.100 gr APN 

46 10-22-84 Ny. R. P. 27 G2P1A0 IRT 3.000 gr Ruptur Perineum Tk. II 

47 10-22-77 Ny. F. J. 26 G1P0A0 IRT 3.100 gr Ruptur Perineum Tk. II 

48 10-22-70 Ny. G. M. 20 G1P0A0 IRT 2.800 gr APN 

49 10-22-17 Ny. D. M. R. 20 G2P1A0 Tidak Bekerja 4.065 gr Ruptur Perineum Tk. II 

50 10-22-11 Ny. L. D. 24 G1P0A0 IRT 3.100 gr Ruptur Perineum Tk. II 

51 10-22-03 Ny. S. I. M. 26 G1P0A0 PNS 3.400 gr Ruptur Perineum Tk. II 

52 10-21-99 Ny. I. A. R. 26 G2P1A0 IRT 2.760 gr APN 

53 10-21-90 Ny. A. Y. 25 G1P0A0 K. Honorer 2.680 gr APN 

54 10-21-83 Ny. A. M. K. P. 23 G1P0A0 IRT 2.820 gr Ruptur Perineum Tk. II 

55 10-21-52 Ny. A. S. W. 34 G3P2A0 IRT 3.580 gr Atonia Uteri   

56 10-21-48 Ny. N. S. 26 G1P0A0 IRT 3.465 gr Atonia Uteri   

57 10-20-14 Ny. S. R. 38 G3P2A0 IRT 2.870 gr APN 

58 10-14-28 Ny. N. N. 22 G1P0A0 IRT 3.500 gr Atonia Uteri 

59 10-13-64 Ny. F. F. 30 G1P0A0 Apoteker 4.110 gr Ruptur Perineum Tk. III 

60 09-90-31 Ny. J. A. 34 G1P0A0 IRT 2.750 gr Atonia Uteri 

61 09-83-29 Ny. R. A. 23 G2P0A1 K. Swasta 3.250 gr Ruptur Perineum Tk. II 

62 09-81-24 Ny. S. W. N. 21 G1P0A0 IRT 4.100 gr Ruptur Perineum Tk. III 

63 09-81-23 Ny. R. D. 27 G1P0A0 IRT 3.165 gr Atonia Uteri   

64 09-79-17 Ny. N. S. 38 G1P0A0 IRT 3.800 gr Atonia Uteri   

65 09-76-77 Ny. D. M. S. 23 G1P0A0 K. Honorer 2.870 gr Atonia Uteri   

66 09-76-71 Ny. S. F. A. 27 G1P0A0 K. BUMD 2.900 gr Atonia Uteri   

67 09-75-97 Ny. N. R. A. 26 G2P1A0 IRT 2.620 gr Atonia Uteri   

68 09-74-20 Ny. S. C. 26 G1P0A0 IRT 3.480 gr Ruptur Perineum Tk. II 

69 09-73-60 Ny. J. I M. 29 G1P0A0 K. Swasta 2.900 gr Ruptur Perineum Tk. II 

70 09-73-60 Ny. J. I. M. 29 G1P0A0 K. Swasta 2.900 gr Atonia Uteri   

71 09-73-46 Ny. T. A. T. 30 G1P0A0 Pengacara 3.150 gr Ruptur Perineum Tk. II 

72 09-73-43 Ny. A. F. S. 29 G1P0A0 K. Honorer 2.830 gr Ruptur Perineum Tk. II 

73 09-73-31 Ny. S. Y. Y. L. 19 G1P0A0 IRT 2.730 gr Ruptur Perineum Tk. II 

74 09-73-27 Ny. I. S. H. 27 G1P0A0 Wiraswasta 3.000 gr Ruptur Perineum Tk. II 

75 09-73-10 Ny. A. N. A. N. 24 G1P0A0 IRT 2.960 gr Ruptur Perineum Tk. II 

76 09-72-87 Ny. A. V. F. 29 G1P0A0 IRT 2.600 gr APN 

77 09-72-74 Ny. A. Z. T. 22 G1P0A0 IRT 4.050 gr Ruptur Perineum Tk. II 

78 09-72-34 Ny. R. N. I. 30 G1P0A0 K. Honorer 2.800 gr APN 

79 09-72-26 Ny. I. S. 30 G2P1A0 IRT 2.600 gr APN 

80 09-72-13 Ny. R. R. 30 G1P0A0 IRT 2.800 gr APN 

81 09-72-11 Ny. T. H. 31 G1P0A0 K. Honorer 2.800 gr Ruptur Perineum Tk. II 

82 09-71-94 Ny. S. H. 30 G3P2A0 IRT 3.160 gr Ruptur Perineum Tk. II 

83 09-71-91 Ny. N. H. H. 29 G1P0A0 IRT 2.860 gr APN 

84 09-71-70 Ny. S. L. H. 29 G2P1A0 K. Swasta 3.200 gr APN 

85 09-71-54 Ny. S. L. W. H. 26 G1P0A0 IRT 2.900 gr Ruptur Perineum Tk. II 

86 09-71-49 Ny. R. Y. 29 G2P1A0 K. Honorer 2.800 gr Ruptur Perineum Tk. II 
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87 09-71-48 Ny. S. A. N. 22 G1P0A0 K. Swasta  2.800 gr Ruptur Perineum Tk. II 

88 09-71-40 Ny. S. S. 26 G1P0A0 K. Honorer 2.600 gr APN 

89 09-71-29 Ny. R. R. 22 G2P1A0 Wiraswasta 2.860 gr APN 

90 09-71-28 Ny. K. H. 29 G2P1A0 IRT 2.600 gr APN 

91 09-70-89 Ny. M. H. 21 G1P0A0 IRT 3.200 gr Ruptur Perineum Tk. II 

92 09-70-74 Ny. H. A. 35 G3P2A0 Dokter 3.450 gr APN 

93 09-70-61 Ny. W.A. 20 G1P0A0 IRT 2.900 gr APN 

94 09-70-46 Ny. A. M. 26 G1P0A0 IRT 2.100 gr APN 

95 09-70-31 Ny. N. W. 22 G2P0A1 IRT 3.650 gr Ruptur Perineum Tk. II 

96 09-70-25 Ny. F. An. 30 G1P0A0 Tidak Bekerja 2.930 gr Atonia Uteri   

97 09-57-71 Ny. N. D. A. 27 G1P0A0 PNS 3.050 gr Ruptur Perineum Tk. II 

98 09-50-87 Ny. N. A. A. A. 22 G1P0A0 IRT 2.966 gr Atonia Uteri   

99 09-50-33 Ny. D. E. R. 30 G1P0A0 IRT 4.085 gr Ruptur Perineum Tk. II 

100 09-50-24 Ny. A. M. 31 G1P0A0 K. Honorer 4.070 gr Ruptur Perineum Tk. II 

101 09-47-75  Ny. R. Mis. 23 G1P0A0 IRT 3.380 gr Ruptur Perineum Tk. II 

102 09-47-46 Ny. V. E. 31 G2P1A0 K. Swasta 2.855 gr Ruptur Perineum Tk. II 

103 09-34-31 Ny. L. A. 26 G1P0A0 K. Honorer 3.380 gr Ruptur Perineum Tk. III 

104 09-32-59 Ny. H. R. 25 G2P1A0 IRT 4.040 gr Ruptur Perineum Tk. II 

105 09-32-42 Ny. N. I. H. 33 G4P2A1 PNS 3.240 gr Ruptur Perineum Tk. II 

106 09-23-80 Ny. N. A. A. A. 28 G1P0A0 K. Swasta 2.930 gr Atonia Uteri 

107 09-21-29 Ny. S. W. 18 G1P0A0 IRT 3.750 gr APN 

108 09-16-26 Ny. I. P. 35 G1P0A0 K. Swasta 3.360 gr Atonia Uteri   

109 09-14-90 Ny. F.H. 24 G1P0A0 IRT 2.700 gr APN 

110 08-25-50 Ny. N. A. B. 32 G1P0A0 IRT 2.565 gr Atonia Uteri   

111 07-50-40 Ny. N. Z. A. 24 G1P0A0 IRT 2.680 gr Ruptur Perineum Tk. II 

112 07-42-17 Ny. F. H. 24 G2P0A1 Kepolisian 3.900 gr Atonia Uteri 

113 07-24-72 Ny. S. R. R. 24 G1P0A0 IRT 2.820 gr Ruptur Perineum Tk. II 

114 06-87-43 Ny. N. F. 32 G1P0A0 PNS 3.265 gr Atonia Uteri   

115 06-66-52 Ny. F. A. 29 G1P0A0 K. Swasta 3.060 gr Ruptur Perineum Tk. II 

116 06-66-51 Ny. A. L. 30 G2P1A0 PNS 3.285 gr Ruptur Perineum Tk. II 

117 07-02-24 Ny. R. S. 34 G3P2A0 IRT 2.360 gr Ruptur Perineum Tk. III 

118 09-09-94 Ny. A. R. 26 G1P0A0 IRT 3.218 gr Ruptur Perineum Tk. II 

119 10-12-79 Ny. S. W. 31 G1P0A0 IRT 3.230 gr Ruptur Perineum Tk. II 

120 09-01-71 Ny. A. V. W. 37 G2P1A0 K. Swasta 3.250 gr Atonia Uteri 

121 07-06-35 Ny. S. A. 39 G2P0A1 K. Swasta 2.820 gr Atonia Uteri   

122 07-02-31 Ny. M. Z. 27 G2P1A0 IRT 2.890 gr Ruptur Perineum Tk. III 

 

  



71 

 

Lampiran 2 Hasil SPSS 

1. Analisis Univariat 

Usia Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 atau >35 tahun 16 13.1 13.1 13.1 

20-35 Tahun 106 86.9 86.9 100.0 

Total 122 100.0 100.0  

 

 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 - 3 Anak 38 31.1 31.1 100.0 

<2 atau 4≥ anak 84 68.9 68.9 68.9 

Total 122 100.0 100.0  

 

 

Berat Badan Lahir Bayi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Risiko Rendah (< 4000 

gram) 

113 92.6 92.6 92.6 

Risiko Tinggi (≥ 4000 

gram) 

9 7.4 7.4 100.0 

Total 122 100.0 100.0  

 

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 

Bekerja 

79 64.8 64.8 64.8 

Bekerja 43 35.2 35.2 100.0 

Total 122 100.0 100.0  
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Diagnosis PPH 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 36 29.5 29.5 29.5 

Ya 86 70.5 70.5 100.0 

Total 122 100.0 100.0  

 

2. Analisis Bivariat  

a. Berat Badan Lahir Bayi 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Berat Badan Lahir Bayi * 

Diagnosis PPH 

122 100.0% 0 0.0% 122 100.0% 

 

Berat Badan Lahir Bayi * Diagnosis PPH Crosstabulation 

 

Diagnosis PPH 

Total Tidak Ya 

Berat Badan 

Lahir Bayi 

Risiko Rendah 

(< 4000 gram) 

Count 36 77 113 

Expected Count 33.3 79.7 113.0 

% within Berat Badan 

Lahir Bayi 

31.9% 68.1% 100.0% 

% within Diagnosis PPH 100.0% 89.5% 92.6% 

% of Total 29.5% 63.1% 92.6% 

Risiko Tinggi 

(≥ 4000 gram) 

Count 0 9 9 

Expected Count 2.7 6.3 9.0 

% within Berat Badan 

Lahir Bayi 

0.0% 100.0% 100.0% 

% within Diagnosis PPH 0.0% 10.5% 7.4% 

% of Total 0.0% 7.4% 7.4% 

Total Count 36 86 122 

Expected Count 36.0 86.0 122.0 

% within Berat Badan 

Lahir Bayi 

29.5% 70.5% 100.0% 

% within Diagnosis PPH 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 29.5% 70.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 4.068a 1 .044   

Continuity Correctionb 2.680 1 .102   

Likelihood Ratio 6.590 1 .010   

Fisher's Exact Test    .057 .038 

Linear-by-Linear 

Association 

4.034 1 .045   

N of Valid Cases 122     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

2.66. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

For cohort Diagnosis 

PPH = Ya 

.681 .601 .773 

N of Valid Cases 122   

 

b. Usia Ibu 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia Ibu * Diagnosis 

PPH 

122 100.0% 0 0.0% 122 100.0% 

 

 

Usia Ibu * Diagnosis PPH Crosstabulation 

 

Diagnosis PPH 

Total Tidak Ya 

Usia Ibu 20 - 35 Tahun Count 29 77 106 

Expected Count 31.3 74.7 106.0 
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% within Usia Ibu 27.4% 72.6% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

80.6% 89.5% 86.9% 

% of Total 23.8% 63.1% 86.9% 

<20 atau >35 

tahun 

Count 7 9 16 

Expected Count 4.7 11.3 16.0 

% within Usia Ibu 43.8% 56.3% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

19.4% 10.5% 13.1% 

% of Total 5.7% 7.4% 13.1% 

Total Count 36 86 122 

Expected Count 36.0 86.0 122.0 

% within Usia Ibu 29.5% 70.5% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 29.5% 70.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.796a 1 .180   

Continuity Correctionb 1.094 1 .296   

Likelihood Ratio 1.690 1 .194   

Fisher's Exact Test    .239 .148 

Linear-by-Linear 

Association 

1.781 1 .182 
  

N of Valid Cases 122     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4.72. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia Ibu 

(20 - 35 Tahun / <20 

atau >35 tahun) 

.484 .165 1.420 

For cohort Diagnosis 

PPH = Tidak 

.625 .331 1.182 
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For cohort Diagnosis 

PPH = Ya 

1.291 .825 2.021 

N of Valid Cases 122   

 

c. Paritas 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Paritas * Diagnosis 

PPH 

122 100.0% 0 0.0% 122 100.0% 

 

 

Paritas * Diagnosis PPH Crosstabulation 

 

Diagnosis PPH 

Total Tidak Ya 

Paritas 2 - 3 Anak Count 13 25 38 

Expected Count 11.2 26.8 38.0 

% within Paritas 34.2% 65.8% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

36.1% 29.1% 31.1% 

% of Total 10.7% 20.5% 31.1% 

<2 atau ≥4 

anak 

Count 23 61 84 

Expected Count 24.8 59.2 84.0 

% within Paritas 27.4% 72.6% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

63.9% 70.9% 68.9% 

% of Total 18.9% 50.0% 68.9% 

Total Count 36 86 122 

Expected Count 36.0 86.0 122.0 

% within Paritas 29.5% 70.5% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 29.5% 70.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .587a 1 .444   

Continuity Correctionb .304 1 .581   

Likelihood Ratio .578 1 .447   

Fisher's Exact Test    .521 .288 

Linear-by-Linear 

Association 

.582 1 .446 
  

N of Valid Cases 122     

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

11.21. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Paritas (2 

- 3 Anak / <2 atau ≥4 

anak) 

1.379 .605 3.144 

For cohort Diagnosis 

PPH = Tidak 

1.249 .712 2.191 

For cohort Diagnosis 

PPH = Ya 

.906 .696 1.180 

N of Valid Cases 122   

 

d. Pekerjaan 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pekerjaan * Diagnosis 

PPH 

122 100.0% 0 0.0% 122 100.0% 
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Pekerjaan * Diagnosis PPH Crosstabulation 

 

Diagnosis PPH 

Total Tidak Ya 

Pekerjaan Tidak 

Bekerja 

Count 29 50 79 

Expected Count 23.3 55.7 79.0 

% within Pekerjaan 36.7% 63.3% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

80.6% 58.1% 64.8% 

% of Total 23.8% 41.0% 64.8% 

Bekerja Count 7 36 43 

Expected Count 12.7 30.3 43.0 

% within Pekerjaan 16.3% 83.7% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

19.4% 41.9% 35.2% 

% of Total 5.7% 29.5% 35.2% 

Total Count 36 86 122 

Expected Count 36.0 86.0 122.0 

% within Pekerjaan 29.5% 70.5% 100.0% 

% within Diagnosis 

PPH 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 29.5% 70.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.587a 1 .018   

Continuity Correctionb 4.648 1 .031   

Likelihood Ratio 5.946 1 .015   

Fisher's Exact Test    .022 .014 

Linear-by-Linear 

Association 

5.541 1 .019 
  

N of Valid Cases 122     

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

12.69. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence 

Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Pekerjaan 

(Tidak Bekerja / Bekerja) 

2.983 1.177 7.560 

For cohort Diagnosis 

PPH = Tidak 

2.255 1.079 4.712 

For cohort Diagnosis 

PPH = Ya 

.756 .611 .936 

N of Valid Cases 122   
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