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ABSTRAK 

Nama : Astrid Putri Shafira 

NIM : 70600119045 

Judul : Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian 

Hiperbiliribunemia Pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2022 

 

Hiperbilirubinemia pada neonatus merupakan kondisi yang sering ditemukan dalam 

minggu pertama kehidupannya. Sebagian besar kasus ikterus neonatorum bersifat 

fisiologis, namun pada beberapa kasus dapat manjadi patologis yang harus diwaspadai, 

karena dapat menyebabkan komplikasi serius dan fatal jika tidak ditangani dengan baik. 

Hiperbilirubinemia merupakan salah satu penyebab kematian bayi terbanyak akibat 

kegawatdaruratan dan komplikasi neonatus. Hiperbilirubinemia mempunyai potensi yang 

dapat menimbulkan kernikterus dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Adapun 

faktor risiko yang dapat meneyababkan hiperbilirubinemia pada neonatus seperti jenis 

kelamin dan asfiksia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jenis kelamin 

dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Ananda Makassar Tahun 2022.  Metode penelitian ini menggunakan desain analitik 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Metode pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling sebanyak 373 sampel neonatus yang diperoleh dari data rekam 

medik. Hasil penelitian ini didapatkan 207% neonatus dengan jenis kelamin laki-laki 

beresiko tinggi, dan 166% neonatus dengan jenis kelamin perempuan beresiko rendah. 

Hasil analisis bivariat diperoleh p-value 0,003 (p-value <0,05), yang menandakan terdapat 

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia dan 

didapatkan 4% neonatus yang mengalami asfiksia dan 369% neonatus yang tidak 

mengalami asfiksia. Hasil analisis bivariat diperoleh p-value 0,129 (p-value >0,05), yang 

menandakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asfiksia dengan kejadian 

hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022. Kesimpulan dalam penelitian 

ini terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemai  dengan 

nilai nilai p value didapatkan 0,003 < 0,05. 

Kata Kunci : Jenis Kelamin, Asfiksia, Hiperbilirubinemia 
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ABSTRACT 

Nama : Astrid Putri Shafira 

NIM : 70600119045 

    Judul : The Relationship between Gender and Asphyxia with the Incidence of 

Hyperbilirubinemia at RSIA Ananda Makassar in 2022 

 

Hyperbilirubinemia in neonates is a condition that is often found in the first week 

of life. Most cases of neonatal jaundice are physiological, but in some cases it can 

be pathological which must be watched out for, because it can cause serious and 

fatal complications if not treated properly. Hyperbilirubinemia is one of the most 

common causes of infant death due to emergencies and neonatal complications. 

Hyperbilirubinemia has the potential to cause kernicterus and can cause mental 

retardation. The risk factors that can cause hyperbilirubinemia in neonates include 

gender and asphyxia. This study aims to determine the relationship between gender 

and asphyxia with the incidence of hyperbilirubinemia in neonates at the Ananda 

Mother and Child Hospital Makassar in 2022. This research method uses a 

quantitative analytical design with a cross sectional approach. The sampling 

method used a purposive sampling technique of 373 neonate samples obtained from 

medical record data. The results of this study showed that 207% of male neonates 

were at high risk, and 166% of female neonates were at low risk. The results of the 

bivariate analysis obtained a p-value of 0.003 (p-value < 0.05), which indicates 

that there is a significant relationship between gender and the incidence of 

hyperbilirubinemia and it was found that 4% of neonates experienced asphyxia and 

369% of neonates who did not experience asphyxia. The results of the bivariate 

analysis obtained a p-value of 0.129 (p-value >0.05), which indicates that there is 

no significant relationship between asphyxia and the incidence of 

hyperbilirubinemia at RSIA Ananda Makassar in 2022. The conclusion in this study 

is that there is a relationship between gender and the incidence of 

hyperbilirubinemia and The p value obtained was 0.003 < 0.05. 

Keywords : Gender, Asphyxia, Hyperbilirubinemia  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

       Hiperbilirubinemia didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana 

terjadi peningkatan jumlah bilirubin yang terakumulasi di darah dimana 

kadar bilirubin serum total ≥ 5 mg/dL (86 μmol/L) ditandai dengan 

ikterus yaitu keadaan kuning yang terlihat pada kulit, sklera mata, kuku 

dan mukosa akibat akumulasi bilirubin dalam darah. (Astariani et al., 

2021). Hiperbilirubinemia pada neonatus merupakan kondisi yang 

sering ditemukan dalam minggu pertama kehidupannya. Sebagian besar 

kasus ikterus neonatorum bersifat fisiologis, namun pada beberapa 

kasus dapat manjadi patologis yang harus diwaspadai, karena dapat 

menyebabkan komplikasi serius dan fatal jika tidak ditangani dengan 

baik. (Yeviza Puspitasari, 2020) 

       Pada tahun pertama kehidupan bayi, masa yang paling rawan dalam 

hal kelangsungan hidup bayi adalah satu bulan pertama kehidupan, atau 

biasa dikenal dengan neonatus (28 hari pertama kehidupan). Jumlah 

kematian bayi baru lahir sekitar 6.700 setiap harinya di dunia. Kematian 

neonatus sebanyak 75% terjadi pada minggu pertama kehidupan dan 1 

juta neonatus meninggal dalam 24 jam pertama pada tahun 2019. Hasil 

penelitian pada tahun 2020 bayi meninggal di satu bulan pertama 

kehidupannya sebanyak 2,4 juta. (WHO, 2022) 
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       Hiperbilirubinemia merupakan salah satu penyebab kematian bayi 

terbanyak akibat kegawatdaruratan dan komplikasi neonatus. 

(Khotimah & Subagio, 2021). Menurut WHO, AKB di seluruh dunia 

sebesar 4.000.000 jiwa pada tahun 2018. Secara global, angka kematian 

bayi telah mengalami penurunan dari 65 kematian per 1000 kelahiran 

hidup pada tahun 1990 menjadi 29 kematian per 1000 kelahiran hidup 

pada tahun 2018. Kematian bayi tahunan juga telah menurun dari 8,7 

juta pada tahun 1990 menjadi 4,0 juta pada tahun 2018. Angka tersebut 

masih terbilang cukup besar, untuk itu seluruh negara berupaya untuk 

menurunkan angka tersebut sesuai dengan target SDGs pada tahun 

2030 yaitu angka kematian neonatal sebesar 12 kematian per 1000 

kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 25 kematian per 

1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi itu sendiri merupakan 

jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang 

dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. (UNICEF et al., 2020) 

       Di Amerika Serikat, sebanyak 65% neonatus mengalami icterus 

dari total 4 juta neonatus yang lahir setiap tahun. (Sulaksmana et al., 

2019) 

       Berdasarkan profil Kesehatan di Indonesia terdapat 27.566 kasus 

jumlah kematian balita pada tahun 2021, mengalami penurunan 

dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 28.158 kasus. Dari 

seluruh kematian balita, 73,1% diantaranya terjadi pada masa neonatal 

yaitu sebesar 20.154 kematian. Dari seluruh kematian neonatal yang 
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dilaporkan, Sebagian besar diantaranya 79,1% terjadi pada usia 0-6 

hari, sedangkan kematian pada usia 7-28 hari sebesar 20,9%. 

(kemenkes RI, 2022). Berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan 

Dasar) tahun 2015, angka kejadian ikterus pada bayi baru lahir di 

Indonesia sebesar 51,47% dengan faktor penyebabnya antara lain 

asfiksia 51%, BBLR 42,9%, sectio cesaria 18,9%, prematur 33,3%, 

kelainan kongenital 2,8%, dan sepsis 12%. (Riskesdas, 2015). 

Berdasarkan Data Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2020 jumlah bayi yang mengalami ikterus sebanyak 376 (0,58% 

dari total bayi yang lahir) dan yang tertangani sebanyak 287 orang, 

dengan kasus tertinggi terjadi di Kota Makassar (195 kasus). (Riskesdas 

2015) 

       Hiperbilirubinemia mempunyai potensi yang dapat menimbulkan 

kernikterus dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Salah satu 

peyebab mortalitas bayi baru lahir adalah kernikterus yang merupakan 

komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat yang mendapatkan 

gejala sisa berupa cerebral palsy, tuli nada tinggi sehingga sangat 

memengaruhi kualitas hidup. (Jubella et al., 2022). Peningkatan kadar 

bilirubin, terlebih yang tidak terkonjugasi akan sangat berbahaya bagi 

neonatus. Bilirubin yang tidak terkonjugasi ini bersifat larut dalam 

lemak, sehingga dapat dengan mudah menembus sawar darah otak dan 

terdeposisi di didalam jaringan otak yang akan menyebabkan adanya 

disfungsi otak. Kondisi deposisi bilirubin akut akan menyebabkan 
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terjadinya bilirubin enselopati akut yang akan menyebabkan kondisi 

disfungsi neural secara transient. Saat deposisi bilirubin ini berlangsung 

secara kronis atau terus menerus maka akan terjadi disfungsi neural 

permanen yang disebut dengan kernikterus. (Noormartany et al., 2019) 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Noormartany dkk 

(2019) mengenai “Perbandingan Kadar Bilirubin Total pada Bayi Laki-

Laki dan Perempuan dengan Neonatal Hiperbilirubinemia di RSUD Al-

Ihsan Kabupaten Bandung” Bayi dengan jenis kelamin laki laki yang 

menderita Neonatal Hiperbilirubinemia memiliki kadar bilirubin rata – 

rata sebesar 14 mg/dL. Bayi dengan jenis kelamin perempuan yang 

menderita hiperbilirubinemia neonatal memiliki kadar bilirubin rata – 

rata sebesar 12,6 mg/dL. (Noormartany et al., 2019). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hindratni dkk (2020) menunjukkan 

bahwa dari 333 sampel terdapat 266 bayi (79,9%) yang asfiksia dan 

yang tidak sekitar 67 (20,1%). Hal tersebut menjelaskan bahwa bayi 

dengan asfiksia merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hiperbilirubinemia (Hindratni et al., 2020).  

Allah swt. Mengetahui segala apa yang terjadi kepada bayi selama 

berada di dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt 

QS Ar-Ra’d/13: 8. 

  رٍاَدقْمِِب هَٗدنْعِ ءٍيْشَ ُّلكُوَُۗ داَدزَْت امَوَ مُاحَرَْلاْا ضُیْغَِت امَوَ ىثٰنُْا ُّلكُ لُمِحَْت امَ مَُلعَْیُ َّٰ|
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Terjemahnya: 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan 

apa yang berkurang (tidak sempurna dalam) Rahim dan apa yang 

bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya”. 

       Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dalam 

mengumpulkan data awal terkait kejadian hiperbilirubinemia pada 

neonatus di beberapa rumah sakit di daerah Makassar. Pada RSIA 

Ananda Makassar untuk tahun 2021 didapatkan sebanyak 197 neonatus 

mengalami hiperbilirubinemia. Pada tahun 2022 tercatat 203 neonatus 

mengalami hiperbilirubinemia. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

pada RSIA Ananda Makassar untuk kasus hiperbilirubinemia neonatus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan angka kejadian 

hiperbilirubinemia neonatus di RSIA Ananda Makassar jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan RSIA Khadijah, RSUD Haji dan RSIA 

Fatimah Makassar. RSIA Khadijah pada tahun 2020 menunjukkan 

jumlah hiperbilirubinemia neonatus sebanyak 50 kasus pada tahun 2021 

sebanyak 16 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 25 kasus. RSUD Haji 

pada tahun 2020 total keseluruhan hiperbilirubinemia neonatus 

sebanyak 8 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 26 kasus dan pada tahun 

2022 sebanyak 37 kasus. RSIA Fatimah pada tahun 2020 menunjukkan 

bahwa total kejadian hiperbilirubinemia neonatus sebanyak 9 kasus. 

Pada tahun 2021 sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 20 

kasus. 
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       Berdasarkan rincian latar belakang diatas, peniliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Jenis Kelamin dan 

Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2022”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan asfiksia 

terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir. 

B. Rumusan masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan 

jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA 

Ananda Makassar tahun 2022.  

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian 

hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

b. Tidak terdapat hubungan antara asfiksia dengan kejadian 

hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian 

hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

b. Terdapat hubungan antara asfiksia dengan kejadian 

hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 
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D. Definisi operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

       Definisi operasional merupakan definisi setiap variable 

dengan mengkaji lebih rinci pengukuran variable tersebut. Adapun 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini disajikan 

dalam table sebagai berikut : 

 

Table 1. 1 Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi  

Operasional 
Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen  

1. Jenis Kelamin 

Bayi laki-laki atau 

perempuan yang 

mengalami 

hiperbilirubinemia. 

Menggunakan 

data rekam 

medik pasien. 

a. laki-laki 

b. perempuan 
Nominal 

2. Asfiksia  

Keadaan dimana 

bayi tidak dapat 

bernapas secara 

spontan dan teratur 

setelah kelahiran 

dinilai 

Menggunakan 

data rekam 

medik pasien. 

a. Asfiksia : bila 

tercatat skor 

APGAR ≤7 

Nominal 
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mengunakan 

APGAR Score 

dengan melihat 

warna kulit, 

frekuensi denyut 

jantung, tonus otot 

dan pernapasan 

bila di jumlah 

didapatkan skor 

APGAR ≤7 . 

b. Tidak asfiksia : 

bila tercatat skor 

APGAR >7 

Variabel Dependen 

3. Hiperbilirubinemia  

Hiperbilirubinemia 

merupakan 

peningkatan 

jumlah bilirubin 

yang terakumulasi 

di darah dimana 

kadar bilirubin 

serum total ≥ 5 

mg/dL (86 

μmol/L). 

Menggunakan 

data rekam 

medik pasien. 

a. Hiperbilirubinemia 

: Kadar bilirubin 

serum ≥5 mg/dL 

b. Tidak 

hiperbilirubinemia 

: Kadar bilirubin 

serum <5 mg/dl) 

Nominal 

 



 

9 
 

2. Ruang Lingkup 

       Ruang lingkup pada penelitian ini mencari hubungan antara jenis 

kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada 

neonatus dengan melihat data rekam medik pasien RSIA Ananda 

Makassar tahun 2022.  

E. Kajian pustaka 

Table 1. 2 Kajian Pustaka 

No Peneliti/Tahun Judul Metode  sampel Hasil  

1. Yeviza 

Puspitasari 

(2020) 

Kejadian 

Hiperbilirubinemia

Ditinjau dari Berat 

Badan Lahir 

Cross 

sectional 

228 

sampel 

Ada hubungan 

BBLR dengan 

kejadian 

hiperbilirubinemi 

di RSUD dr. 

Ibnu Soetowo 

Baturaja 

Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

Tahun 2019. 

2. Felicia Anita 

Wijaya, I Wayan 

Bikin Suryawan 

(2019) 

Faktor Risiko 

Kejadian 

Hiperbilirubinemia 

pada Neonatus di 

Case control 43 

sampel 

Faktor risiko yang 

memengaruhi 

kejadian 

hiperbilirubinemia 
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Ruang Perinatologi 

RSUD Wangaya 

Kota Denpasar 

pada neonatus yang 

dirawat di ruang 

perinatologi RSUD 

Wangaya adalah 

usia gestasi dan 

ASI. 

3. Grace Novi 

Pratiwi, Devi 

Angeliana 

Kusumaningtiar 

(2021) 

Kejadian 

Hiperbilirubinemia 

Bayi Baru Lahir di 

RS Swasta Jakarta 

Cross 

Sectional 

94 

sampel 

Adanya hubungan 

pemberian ASI 

eksklusif, 

kompabilitas ABO, 

jenis persalinan, 

BBLR, usia gestasi 

dengan 

hiperbilirubin. 

4. Farida Triani, 

Bagus 

Setyoboedi, 

Budiono (2022) 

Faktor Risiko 

Insiden 

Hiperbilirubinemia 

pada  Neonatus di 

Rumkital Dr. 

Ramelan Surabaya 

Cross 

sectional 

122 

sampel 

Terdapat 

hubungan 

signifikan antara 

jenis usia 

gestasional, jenis 

kelamin dan 

berat badan lahir 

dengan kejadian 
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hiperbilirubinemi

a. Sedangkan 

jenis persalinan 

dan paritas tidak 

ada hubungan 

signifikan dengan 

kejadian 

hiperbilirubinemia. 

5. Intan Astriani, I 

Wayan Dharma 

Artana, Ni Made 

Rini Suari 

(2021) 

Karakteristik 

Faktor Penyebab 

Hiperbilirubinemia 

pada Neonatus di 

RSIA Puri Bunda 

Tabanan, Bali 

Tahun 2021 

Cross 

sectional 

retrospective 

146 

sampel 

Didapatkan di 

RSIA Puri Bunda 

Tabanan yaitu 

inkompatibilitas 

ABO sebagai 

penyebab 

terbanyak dan 

asfiksia 

neonatorum 

sebagai penyebab 

paling sedikit 

6. Eka Frelestanty, 

Lea Masan 

(2020) 

Analisis Hubungan 

BBLR (Berat Bayi 

Lahir Rendah) dan 

Deskriptif 

kuantitatif 

dengan 

265 

sampel 

Hasil pengujian 

menggunakan Chi 

square memberikan 
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Asfiksia dengan 

Ikterus Neonatorum 

pendekatan 

retrospektif 

hasil p-value 

<0.001 artinya ada 

hubungan antara 

antara BBLR dan 

asdiksia dengan 

ikterus 

neonatorum. 

7. Elsi Rahmadani, 

Marlin Sutrisna 

(2022) 

Faktor-faktor yang 

Berhubungan 

dengan Kejadian 

Ikterus pada Bayi 

Baru Lahir di RSU 

UMMI 

Cross 

Sectional 

55 

sampel 

Ada hubungan 

antara BBLR, 

frekuensi ASI, 

inkompatibilitas 

ABO dengan 

kejadian ikterus 

pada bayi baru lahir 

di RSU Ummi 

tahun 2021. 

8. Noormartany, 

Buti Azfiani 

Azhali, Alifia 

Intan Perdani 

(2019) 

Perbandingan 

Kadar Bilirubin 

Total pada Bayi 

Laki -Laki dan 

Perempuan dengan 

Neonatal 

Cross 

sectional 

276 

sampel 

Memperlihatkan 

bahwa kadar rata – 

rata bilirubin pada 

neonatus laki – laki 

lebih tinggi sebesar 

14,3 mg/dL 
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Hiperbilirubinemia 

di RSUD AL-Ihsan 

Kabupaten 

Bandung 

sedangkan kadar 

rata – rata bilirubin 

perempuan sebesar 

12,6 mg/dL. 

9. Gangina Sriram, 

R. Rama 

Krishna 

Paramahamsa 

(2019) 

Predictive Value of 

Serum Bilirubin 

Level for 

Identifying Term 

Neonates at Risk 

for Subsequent 

Hyperbilirubinemia 

Hospital-

based 

prospective 

study 

200 

sampel 

Bayi baru lahir 

yang mengalami 

hiperbilirubinemia 

laki-

laki:perempuan 

yang signifikan 

rasionya adalah 

1,07:1. 9 (33%) 

bayi baru lahir 

dengan 

hiperbilirubinemia 

signifikan 

mengalami ikterus 

10. A. Muh Akbar 

Jaya, 

Saharuddin, 

Henny Fauziah 

(2021) 

Hubungan Berat 

Badan Lahir 

Rendah (BBLR) 

dengan 

Hiperbilirubinemia 

Cross 

sectional 

400 

sampel 

Terdapat korelasi 

yang signifikan 

antara berat badan 

lahir rendah dengan 
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di Rumah Sakit 

Wilayah Kota 

Makassar Periode 

Januari- 

Desember Tahun 

2018 

kejadian 

hiperbilirubinemia. 
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F. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 

2022. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui angka kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus 

di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

b. Mengetahui distribusi frekuensi jenis kelamin pada neonatus 

di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

c. Mengetahui distribusi frekuensi asfiksia pada neonatus  di 

RSIA Ananda Makassar tahun 2022. 

d. Menganalisa hubungan jenis kelamin dengan kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar 

tahun 2022. 

e. Menganalisa hubungan asfiksia dengan kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar 

tahun 2022. 

G. Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dalam penelitian dan menerapkan 

ilmu yang telah didapatkan dibidang kesehatan terutama mengenai 
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hubungan jenis kelamin dan asfiksia kejadian hiperbilirubinemia 

pada neonatus. 

2. Bagi Institusi 

a. Dapat digunakan sebagai data tambahan kepustakaan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang 

kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan jenis 

kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi bacaan terkait kesehatan 

ibu dan anak sehingga dijadikan dasar penelitian selanjutnya 

di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar. 

3. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat mengenai 

risiko jenis kelamin dan asfiksia terhadap kejadian 

hiperbilirubinemia agar ibu dapat lebih paham dan mengerti 

mengenai jenis kelamin dan asfiksia yang berisiko mengakibatkan 

hiperbilirubinemia dan dapat digunakan sebagai upaya dalam 

menurunkan Angka Kematian Bayi akibat hiperbilirubinemia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia 

1. Definisi  

       Neonatus adalah bayi yang baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 

hari). Fase neonatus merupakan fase paling rentan, karena sedang 

terjadinya berbagai penyesuaian fisiologis tubuh dalam menghadapi 

kehidupan ekstrauterin. Tingkat morbiditas dan mortalitis neonatus 

cukup tinggi selama fase ini. Salah satu penyebab mortalitas dan 

morbiditas yang terjadi pada fase neonatus ini adalah 

hiperbilirubinemia neonatal. (Sudarti, 2014) 

       Bilirubin adalah pigmen kristal tetrapiol berwarna jingga kuning 

yang merupakan bentuk akhir dari pemecahan katabolisme heme 

melalui proses reaksi oksidasi-reduksi yang terjadi di sistem retikulo 

endothelial (Kosim, 2012). Bilirubin diproduksi oleh kerusakan 

normal sel darah merah. Bilirubin dibentuk oleh hati kemudian 

dilepaskan ke dalam usus sebagai empedu atau cairan yang befungsi 

untuk membantu pencernaan. (Mendri NK, 2017) 

       Hiperbilirubinemia adalah peningkatan kadar serum bilirubin 

dalam darah sehingga melebihi nilai normal. Pada bayi baru lahir 

biasanya dapat mengalami hiperbilirubinemia pada minggu pertama 

setelah kelahiran. Keadaan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir 

disebabkan oleh meningkatnya produksi bilirubin atau mengalami 
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hemolisis, kurangnya albumin sebagai alat pengangkut, penurunan      

uptake oleh hati, penurunan konjugasi bilirubin oleh hati, penurunan 

ekskresi bilirubin, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik. 

(IDAI,2014) 

       Pada kebanyakan bayi baru lahir, hiperbilirubinemia tak 

terkonjugasi merupakan fenomena transisional yang normal, tetapi 

pada beberapa bayi akan terjadi peningkatan bilirubin secara 

berlebihan sehingga bilirubin berpotensi menjadi toksik. Hal ini akan 

menyebabkan kematian bayi baru lahir dan apabila bayi bertahan 

hidup dalam jangka panjang akan menyebabkan sekuele neurologis. 

(Kosim MS, 2012) 

       Banyak faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme bilirubin 

dan fungsi hati secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang 

berperan dalam pemenuhan Gizi anak, Faktor-faktor tersebut antara 

lain ialah : Kondisi Sosial ekonomi anak, pendidikan ibu, pekerjaan 

orang tua dari anak, jumlah anak, pengetahuan ibu, pola asuh anak, 

dan lingkungan tempat tinggal anak. Oleh karena itu, penting untuk 

menjaga pola makan seimbang dan mengonsumsi nutrisi yang cukup 

guna menjaga kesehatan hati dan mencegah peningkatan kadar 

bilirubin dalam darah. (Hadijah, Yunus, Rahim, 2021) 

2. Etiologi 

       Hiperbilirubinemia disebabkan oleh peningkatan produksi 

bilirubin karena tingginya jumlah sel darah merah, dimana sel darah 
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merah mengalami pemecahan sel yang lebih cepat. Selain itu, 

hiperbilirubinemia juga dapat disebabkan karena penurunan uptake 

dalam hati, penurunan konjugasi oleh hati, dan peningkatan sirkulasi 

enterohepatik. (IDAI,2014) 

       Kejadian ikterik atau hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir 

disebabkan oleh disfungsi hati pada bayi baru lahir sehingga organ 

hati pada bayi tidak dapat berfungsi maksimal dalam melarutkan 

bilirubin ke dalam air yang selanjutkan disalurkan ke empedu dan 

diekskresikan ke dalam usus menjadi urobilinogen. Hal tersebut 

meyebabkan kadar bilirubin meningkat dalam plasma sehingga 

terjadi ikterus pada bayi baru lahir. (Kosim MS, 2012) 

       Secara garis besar etiologi ikterus atau hiperbilirubinemia pada 

neonatus dapat dibagi menjadi : 

a. Produksi bilirubin yang berlebihan. Hal ini melebihi kemampuan 

neonatus untuk mengeluarkan zat tersebut. Misalnya pada 

hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, 

ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6-PD, piruvat 

kinase, perdarahan tertutup dan sepsis. (Kosim MS, 2012) 

b. Gangguan dalam proses uptake dan konjugasi hepar. Gangguan 

ini dapat disebabkan oleh asidosis, hipoksia, dan infeksi atau 

tidak terdapatnya enzim glukoronil transferase (sindrom 

criggler- Najjar). Penyebab lain yaitu defisiensi protein. Protein 

Y dalam hepar yang berperan penting dalam uptake bilirubin ke 
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sel hepar. (Kosim MS, 2012) 

c. Gangguan transportasi bilirubin. Bilirubin dalam darah terikat 

pada albumin kemudian diangkat ke hepar. Ikatan bilirubin 

dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat misalnya 

salisilat, sulfafurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih 

banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah 

yang mudah melekat ke sel otak. (Kosim MS, 2012) 

d. Gangguan dalam ekskresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat 

obstruksi dalam hepar atau diluar hepar. Kelainan diluar 

heparbiasanya disebabkan oleh kelainan bawaan. Obstruksi 

dalam hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh 

penyebab lain. (Kosim MS, 2012) 

Tabel 2.1 Penyebab hiperbilirubinemia pada neonatal 
 

Dasar Penyebab 
- Peningkatan produksi 

bilirubin 
 

- Peningkatan 
penghancuran bilirubin. 
 
 

- Peningkatan jumlah 
hemoglobin 
 
 

- Peningkatan sirkulasi 
enterohepatik 
 
 
 
 

- Perubahan clearance 

- Incompatibilitas darah 
fetomaternal (Rh, ABO) 

- Defisiensi enzim 
konginetal 

- Perdarahan tertutup 
(sefalhematom, memar),  
sepsis, 

- Polisitemia (twin-to-
twin transfusion, SGA) 

- Keterlamban klem tali 
pusat 
 

- Keterlambatan pasase 
mukonium, ileus 
mukonium, muconium 
plug syndrome. 

- Puasa atau 
keterlambatan minum 
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bilirubin hati. 
- Perubahan produksi 

atau aktifitas uridine 
diphosphoglucoroyl 
transverase. 

- Perubahan fungsi dan 
perfusi hati (kemampuan 
konjugasi) 

- Atrrsia atau stenosis 
intestinal. 
 

- Imaturitas 
 

- Gangguan 
metabolik/endokrin 
 
 

- Asfiksia, hipoksia, 
hipotermi, sepsi (juga 
proses inflamasi) 

- Obat-obatan dan
 hormon 
(novobiasin, 
pregnanediol) 

- Stasis biliaris
 (hepatitis, sepsis) 

- Bilirubin load
 berlebihan (sering 
pada hemolisis berat) 

 

3. Faktor Risiko 

a. Faktor maternal 

       Identifikasi faktor maternal yang berhubungan dengan 

hiperbilirubinemia penting dalam hal pencegahan, skrining dan 

penatalaksanaan ikterus neonatorum. Faktor maternal yang terkait 

adalah usia ibu, paritas, Inkompatibilitas ABO, jenis persalinan, 

hipertensi dan preeklampisa, TORCH syndrome, premature rupture 

of membranes (PROM), usia kehamilan, dan menyusui (Boskabadi, 

Rakhshanizadeh, & Zakerihamidi, 2020). 
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b. Faktor neonatal 

       Faktor neonatal yang merupakan fakto risiko terjadinya 

hiperbilirubinemia adalah BBLR, usia gestasi/preterm, sepsis 

neonatal, jenis kelamin, polisitemia, saudara dengan riwayat 

penyakit kuning, sefalhematoma, trisomi 21, inkompatibilitas Rh 

atau ABO, infeksi, gangguan endokrin (Boskabadi et al., 2020). 

c. Faktor lainnya 

       Ada beberapa faktor risiko lain terjadinya hiperbilirubinemia 

yaitu, faktor prenatal, faktor internatal, faktor postnatal. (Auliasari, 

N. A,. et al. 2019) 

• Faktor prenatal yaitu terjadinya infeksi pada ibu, obat-

obatan dan hormon, kebiasaan merokok pada ibu dan air 

ketuban keruh 

• Faktor internatal yaitu ketuban pecah dini, sefal hematoma, 

sepsis, plasenta previa, hiportemi dan hipoglikemia. 

• Faktor postnatal yaitu gangguan metabolik/endokrin, 

anomaly kongenital, pemberian ASI, stasis biliaris, dan 

polisitemia. (Isa, H. M,. et al.,  2022) 

4. Patofisiologi 

       Bilirubin di produksi sebagian besar (70-80%) dari eritrosit yang 

telah rusak. Kemudian bilirubin indirek (tak terkonjugasi) dibawa ke 

hepar dengan cara berikatan dengan albumin. Bilirubin direk 

(terkonjugasi) kemudian diekskresikan melalui traktus 
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gastrointestinal. Bayi memiliki usus yang belum sempurna, karna 

belum terdapat bakteri pemecah, sehingga pemecahan bilirubin tidak 

berhasil dan menjadi bilirubin indirek yang kemudian ikut masuk 

dalam aliran darah, sehingga bilirubin terus bersirkulasi. (Atika, 

2016) 

       Pembentukan bilirubin yang terjadi di sistem retikuloendotelial, 

selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi yang akan berikatan dengan 

albumin. Neonatus mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah 

terhadap bilirubin karena konsentrasi albumin yang rendah dan 

kapasitas ikatan molar yang kurang. Bilirubin yang terikat dengan 

albumin tidak dapat memasuki susunan syaraf pusat dan bersifat 

toksik. (Kosim MS, 2012) 

       Pigmen kuning ditemukan di dalam empedu yang terbentuk dari 

pemecahan hemoglobin oleh kerja heme oksigenase, biliverdin, 

reduktase, dan agen pereduksi non enzimatik dalam sistem 

retikuloendotelial. Setelah pemecahan hemoglobin, bilirubin tak 

terkonjugasi diambil oleh protein intraseluler “Y protein” dalam hati. 

Pengambilan tergantung pada aliran darah hepatik dan adanya ikatan 

protein. Bilirubin tak terkonjugasi dalam hati diubah atau 

terkonjugasi oleh enzim asam uridin disfoglukuronat (uridine 

disphoglucuronid acid) glukorinil transferase menjadi bilirubin 

mono dan diglucuronida yang polar, larut dalam air (bereaksi direk). 

Bilirubin yang terkonjugasi yang larut dalam air dapat dieliminasi 
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melaui ginjal. Dengan konjugasi, bilirubin masuk dalam empedu 

melaui membran kanalikular. Kemudian ke sistem gastrointestinal 

dengan diaktifkan oleh bakteri menjadi urobilinogen dalam tinja dan 

urine. Beberapa bilirubin diabsorbsi kembali menjadi sirkulasi 

enterohepatik. (Sudarti, 2014) 

       Hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh pembentukan 

bilirubin yang melebihi kemampuan hati untuk mengekskresikan 

bilirubin yang telah diekskresikan dalam jumlah normal. Selain itu, 

hiperbilirubinemia juga dapat disebabkan oleh obstruksi saluran 

ekskresi hati. Apabila konsentrasi bilirubin mencapai 2 – 2,5 mg/dL 

maka bilirubin akan tertimbun di dalam darah. Selanjutnya bilirubin 

akan berdifusi ke dalam jaringan yang kemudian akan menyebabkan 

kuning atau ikterus. (Mendri NK, 2017) 

       Warna kuning dalam kulit akibat dari akumulasi pigmen 

bilirubin yang larut lemak, tak terkonjugasi, non polar (bereaksi 

indirek). Pada bayi dengan hiperbilirubinemia kemungkinan 

merupakan hasil dari defisiensi atau tidak aktifnya glukoronil 

transferase. Rendahnya pengambilan dalam hepatik kemungkinan 

karena penurunan protein hepatik sejalan dengan penurunan darah 

hepatik. (Kosim MS, 2012) 
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Sumber : (Kemenkes RI 2019) 

Gambar 2. 1 Metabolisme Bilirubin 

5. Klasifikasi hiperbilirubin 

1. Hiperbilirubinem Fisiologis 
 
       Hiperbilirubinemia fisiologis pada bayi baru lahir tidak muncul 

pada 24 jam pertama setelah bayi dilahirkan. Biasanya pada 

hiperbilirubinemia fisiologis peningkatan kadar bilirubin total tidak 

lebih dari 5mg/dL per hari. Pada bayi cukup bulan, hiperbilirubinemia 

fisiologis akan mencapai puncaknya pada 72 jam setelah bayi 
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dilahirkan dengan kadar serum bilirubin yaitu 6 – 8 mg/dL. Selama 72 

jam awal kelahiran kadar bilirubin akan meningkat sampai dengan 2 

– 3 mg/dL kemudian pada hari ke-5 serum bilirubin akan turun sampai 

dengan 3mg/dL. (Guyton, 2014) 

       Setelah hari ke-5, kadar serum bilirubin akan turun secara perlahan 

sampai dengan normal pada hari ke-11 sampai hari ke-12. Pada Bayi 

dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) atau bayi kurang bulan 

(premature) bilirubin mencapai puncak pada 120 jam pertama dengan 

peningkatan serum bilirubin sebesar 10 – 15 mg/dL dan akan menurun 

setelah 2 minggu. (Prawirohardjo, 2014) 

2. Hiperbilirubinemia Patologis 

       Hiperbilirubinemia patologis atau biasa disebut dengan ikterus pada 

bayi baru lahir akan muncul dalam 24 jam pertama setelah bayi 

dilahirkan. Pada hiperbilirubinemia patologis kadar serum bilirubin total 

akan meningkat lebih dari 5 mg/dL per hari. Pada bayi cukup bulan, 

kadar serum bilirubin akan meningkat sebanyak 12 mg/dL sedangkan 

pada bayi kurang bulan (premature) kadar serum bilirubin total akan 

meningkat hingga 15 mg/dL. Ikterus  biasanya berlangsung kurang lebih 

satu minggu pada bayi cukup bulan dan lebih dari dua minggu pada bayi 

kurang bulan.  (Pratiwi, 2019) 

6. Manifestasi Klinik 

       Bayi baru lahir dikatakan mengalami hiperbilirubinemia apabila bayi 

baru lahir tersebut tampak berwarna kuning dengan kadar serum bilirubin 
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5mg/dL atau lebih (Kosim MS, 2012). Hiperbilirubinemia merupakan 

penimbunan bilirubin indirek pada kulit sehingga menimbulkan warna 

kuning atau jingga. Pada hiperbilirubinemia direk bisanya dapat 

menimbulkan warna kuning kehijauan atau kuning kotor. (IDAI,2014) 

       Hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir dapat menyebabkan ikterus 

pada sklera, kuku, atau kulit dan membran mukosa. Jaundice yang 

muncul pada 24 jam pertama disebabkan oleh penyakit hemolitik pada 

bayi baru lahir, sepsis, atau ibu dengan diabetik atau infeksi. Jaundice 

yang tampak pada hari kedua atau hari ketiga, dan mencapai puncak pada 

hari ketiga sampai hari keempat dan menurun pada hari kelima sampai 

hari ketujuh yang biasanya merupakan jaundice fisiologis. (Pratiwi, 

2019) 

       Menurut Ridha (2014) bayi baru lahir dikatakan mengalami 

hiperbilirubinemia apabila tampak tanda-tanda sebagai berikut : 

• Sklera, selaput lendir, kulit atau organ lain tampak kuning akibat 

penumpukan bilirubin. 

• Terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. 

• Peningkatan konsentasi bilirubin 5mg/dL atau lebih setelah 24 

jam. 

• Konsentrasi bilirubin serum 10 mg/dL pada neonatus cukup bulan 

dan 12,5 mg/dL pada neonatus kurang bulan. 

• Ikterik yang disertai proses hemolisis. 

• Ikterik yang disertai berat badan lahir kurang dari 2000 gram, masa 
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gestasi kurang dari 36 minggu, hipoksia, sindrom gangguan 

pernafasan, infeksi trauma lahir kepala, hipoglikemia, hiperkarbia. 

(Ridha, 2014) 

7. Komplikasi 

       Hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir apabila tidak segera diatasi 

dapat mengakibatkan bilirubin encephalopathy (komplikasi serius). Pada 

keadaan lebih fatal, hiperbilirubinemia pada neonatus dapat 

menyebabkan kernikterus, yaitu kerusakan neurologis, cerebral palsy, 

dan dapat menyebabkan retardasi mental, hiperaktivitas, bicara lambat, 

tidak dapat mengoordinasikan otot dengan baik, serta tangisan yang 

melengking. (Pratiwi, 2019) 

8. Tatalaksana 

A. Tindakan umum 

       Memeriksa golongan darah ibu (Rh, ABO) pada waktu hamil, 

mencegah trauma lahir, pemberian obat pada ibu hamil atau bayi baru 

lahir yang dapat menimbulkan ikterus, infeksi dan dehidrasi. Pemberian 

ASI atau makanan dini dengan jumlah cairan dan kalori yang sesuai 

dengan kebutuhan bayi baru lahir. Imunisasi yang cukup baik di tempat 

bayi dirawat. Berdasarkan pada penyebabnya, maka manejemen bayi 

dengan Hiperbilirubin diarahkan untuk mencegah anemia dan 

membatasi efek dari Hiperbilirubin. Pengobatan mempunyai tujuan 

yaitu menghilangkan anemia, menghilangkan antibodi maternal dan 

teresnsitisasi, meningkatkan badan serum albumin dan menurunkan 
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serum bilirubin. Metode therapi pada Hiperbilirubin meliputi : 

fototerapi, transfusi pengganti, infus albumin dan terapi obat. 

(Williamson, 2013) 

B. Fototerapi 

       Fototerapi dapat digunakan sendiri atau dikombinasi dengan 

transfusi pengganti untuk menurunkan bilirubin. Memaparkan neonatus 

pada cahaya dengan intensitas yang tinggi akan menurunkan bilirubin 

dalam kulit. Fototherapi menurunkan kadar bilirubin dengan cara 

memfasilitasi eksresi biliar bilirubin tak terkonjugasi. Hal ini terjadi 

jika cahaya yang diabsorsi jaringan mengubah bilirubin tak 

terkonjugasi menjadi dua isomer yang disebut foto bilirubin. Foto 

bilirubin bergerak dari jaringan ke pembuluh darah melalui mekanisme 

difusi. Di dalam darah Foto bilirubin berikatan dengan albumin dan 

dikirim ke hati. Foto bilirubin kemudian bergerak ke empedu dan 

diekskresi ke dalam deodenum untuk dibuang bersama feses tanpa 

proses konjugasi oleh hati Fototerapi mempunyai peranan dalam 

pencegahan peningkatan kadar bilirubin, tetapi tidak dapat mengubah 

penyebab kekuningan dan hemolisis dapat menyebabkan Anemia. 

(Kosim MS, 2012) 

       Secara umum fototerapi harus diberikan pada kadar bilirubin 

indirek 4 -5 mg / dl. Neonatus yang sakit dengan berat badan kurang 

dari 1000 gram harus di foto terapi dengan konsentrasi bilirubun 5 

mg/dl. Beberapa ilmuan mengarahkan untuk memberikan fototerapi 
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profilaksis pada 24 jam pertama pada bayi resiko tinggi dan berat badan 

lahir rendah. (Kosim MS, 2012) 

C. Tranfusi Pengganti / Tukar 

       Transfusi pengganti atau imediat diindikasikan adanya faktor- 

faktor titer anti Rh lebih dari pada ibu, penyakit hemolisis berat pada 

bayi baru lahir, penyakit hemolisis pada bayi saat lahir perdarahan atau 

24 jam pertama, tes coombs positif, kadar bilirubin direk lebih besar 3,5 

mg / dl pada minggu pertama, serum bilirubin indirek lebih dari 20 mg 

/ dl pada 48 jam pertama, hemoglobin kurang dari 12 gr / dl. Bayi 

dengan hidrops saat lahir. Bayi pada resiko terjadi Kernikterus. 

(Williamson, 2013) 

       Transfusi Pengganti digunakan untuk mengatasi anemia sel darah 

merah yang tidak suseptible (rentan) terhadap sel darah merah terhadap 

antibodi maternal, menghilangkan sel darah merah untuk yang 

tersensitisasi (kepekaan), menghilangkan serum bilirubin, 

meningkatkan albumin bebas bilirubin dan meningkatkan keterikatan 

dengan bilirubin, pada Rh inkomptabilitas diperlukan transfusi darah 

golongan O segera (kurang dari 2 hari), Rh negatif whole blood. Darah 

yang dipilih tidak mengandung antigen A dan antigen B yang pendek. 

setiap 4 - 8 jam kadar Bilirubin harus dicek. Hemoglobin harus 

diperiksa setiap hari sampai stabil.  (Prawirohardjo, 2014) 
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B. Tinjauan Umum Jenis Kelamin 

1. Definisi Jenis Kelamin 

       Jenis kelamin adalah sifat fisik maupun psikis yang membedakan 

antara pria dan wanita. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis dan 

fisiologis yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. perbedaan 

secara biologis ini dibawa sejak lahir dan tak dapat diubah. 

(Notoatmodjo, 2014) 

2. Indikator Jenis Kelamin 

Berdasarkan uraian di atas, indikator pada penelitian ini jenis kelamin 

sebagai berikut: 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

C. Tinjauan Umum Asfiksia 

1. Definisi 

       Berdasarkan WHO asfiksia didefinisikan sebagai kegagalan dalam 

bernapas secara spontan dan teratur segera setelah bayi lahir. Menurut 

American college of obstetric and gynaecology                dan American Academy 

of Pediatrics, asfiksia adalah keadaan dimana terjadi gangguan pada 

pertukaran gas darah sehingga   menyebabkan sedikitnya kadar oksigen 

dalam darah dan gagal napas karena akumulasi karbon dioksida dalam 

darah disertai dengan asidosis metabolik.  (Kemenkes, 2019) 
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       Asfiksia neonatorum ialah kondisi bayi baru lahir yang mengalami 

kegagalan bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir, yang 

mengakibatkan bayi tidak dapat menghirup oksigen dan mengeluarkan 

karbondioksida dari dalam tubuhnya. (Sarifuddin et al. 2023) 

2. Faktor Risiko 

A. Faktor Antepartum 

1. Usia Ibu 

       Kehamilan dibawah usia 20 tahun dan diatas 35 tahun 

merupakan umur kehamilan yang berisiko yang dapat 

menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan berdampak 

pada ibu maupun pada bayi. pada dibawah usia 20 tahun organ 

reproduksi wanita belum sepenuhnya matang dan kurangnya 

pengetahuan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan akan 

intake makanan yang bergizi selama kehamilan sehingga akan 

berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. 

Kehamilan di usia lebih dari 35 tahun juga merupakan 

kehamilan berisiko dikarenakan pada usia lebih dari 35 tahun 

organ reproduksi wanita mengalami penurunan fungsi dan 

dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti preeklampsia 

dan hipertensi yang akan menyebabkan komplikasi pada saat 

persalinan seperti perdarahan dan persalinan terlalu dini. 

(Vina, 2019) 

2. Paritas 
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       Paritas adalah salah satu faktor risiko terjadinya asfiksia 

dikarenakan primipara atau ibu yang belum pernah melahirkan 

sebelumnya cenderung mengalami kesulitan dikarenakan 

psikologis yang belum siap dan kekakuan pada otot perineum 

dan serviks sehingga berdampak pada lamanya waktu 

persalinan sehingga menyebabkan bayi mengalami asfiksia. 

(Mandasari, 2020) 

       Kondisi primipara dengan tingkat stress yang tinggi akibat 

psikologis yang belum siap menjelang persalinan juga dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kortisol dalam 

tubuh yang akan mempengaruhi dan berdampak pada aliran 

darah ke plasenta. Multiparitas dengan kehamilan lebih dari 4 

kali juga merupakan faktor risiko asfiksia dikarenakan secara 

fisik ibu akan mengalami penurunan fungsi pada tubuh untuk 

menghadapi kehamilan selanjutnya, hal ini akan 

meningkatkan terjadinya komplikasi persalinan. (Vina, 2019) 

3. Preklampsia 

       Kondisi preeklampsia yang dialami ibu hamil akan sangat 

berdampak pada kondisi janin karena akibat dari adanya 

disfungsi endotel sehingga menyebabkan terganggunya 

keseimbangan antara kadar hormone vaskontriktor 

(tromboksan, endotelin, angiotensin) dan vasodilator 

(prostasiklin dan nitritoksida). Keadaan ini menyebabkan 
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vasokonstriksi sehingga akan berdampak pada peningkatan 

protein plasma pada ginjal yang akan menyebabkan adanya 

protein dalam urin. Selain itu vasokontriksi yang diakibatkan 

oleh terganggunya hormon vasokontriktor dan vasodilator 

akan mengakibatkan penurunan suplai darah ke plasenta 

sehingga akan membuat janin  hipoksia dan terjadi gangguan 

pada pertukaran gas O2 dan CO2 yang nantinya akan 

menyebabkan asfiksia pada bayi. (Mongdong, 2021) 

4. Anemia 

       Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana kadar 

hemoglobin dalam darah < 11 gr/dl pada trimester pertama dan 

ketiga dan < 10,5 gr/dl pada kehamilan trimester kedua. 

Kekurangan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah selama 

kehamilan terjadi karena intake nutrisi yang tidak adekuat 

seperti kekurangan zat besi dan asam folat, perdarahan akibat 

hemorrhoid dan perdarahan saluran cerna. Anemia kehamilan 

akan menyebabkan terjadinya gangguan aliran oksigen ke 

jaringan sehingga menyebabkan hipoksia janin dan asfiksia 

pada bayi pada saat setelah kelahiran (Astuti, 2021). 

5. Hipertensi pada ibu hamil 

       Hipertensi (tekanan darah tinggi) dan asfiksia (kurangnya 

oksigen) adalah dua kondisi medis yang berbeda, tetapi pada 

beberapa kasus, mereka dapat saling berhubungan. Hubungan 
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antara hipertensi dan asfiksia terkait dengan kemungkinan 

adanya tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Jika seorang ibu 

hamil memiliki hipertensi yang tidak terkontrol, ini dapat 

menyebabkan peningkatan risiko komplikasi selama 

kehamilan, termasuk risiko asfiksia pada bayi saat proses 

persalinan. Risiko terjadi asfiksia pada bayi baru lahir lebih 

besar pada ibu hamil yang mengalami hipertensi karena 

tekanan darah tinggi mengakibatkan resistensi pembuluh 

darah perifer meningkat yang akan mengganggu sirkulasi 

uteroplasenta dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan janin. 

(Sarifuddin et al. 2023) 

B. Faktor Intranatal 

1. Jenis Persalinan 

       Tindakan persalinan dengan menggunakan metode sectio 

caesarea dan ektraksi vakum memiliki risiko lebih tinggi 

menyebabkan asfiksia dibandingkan dengan jenis persalinan 

spontan karena persalinan dengan section caesarea dapat 

menstimulasi pengeluaran hormone stress pada ibu sehingga 

akan berdampak pada kondisi bayi yang menyebabkan 

pematangan paru-paru bayi yang berisi cairan paru. Bayi yang 

lahir dengan metode section caesarea memiliki lebih banyak 

cairan paru dibandingkan dengan udara didalam paru. 

(Alfitri, 2021) 
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2. Ketuban Pecah Dini 

Penyebab asfiksia pada kejadian ketuban pecah dini dapat 

dipengaruhi oleh keadaan oligohidramnion yang akan 

menyebabkan penyempitan tali pusat oleh karena adanya 

tekanan sehingga akan menghambat aliran darah yang 

membawa oksigen ke janin dan gangguan pada pemenuhan 

oksigen sehingga menyebabkan hipoksia janin. (Wulan, 2019) 

C. Faktor Bayi 

1. Bayi Prematur 

Bayi yang lahir prematur biasanya berhubungan dengan 

imaturitas pada organ janin dimana sistem pernapasan 

mengalami defisiensi surfaktan akibat pertumbuhan dan 

perkembangan paru yang belum matang dan otot-otot 

pernapasan yang masih lemah sehingga sulit untuk bernapas 

spontan. Semakin muda usia kehamilan, maka paru-paru akan 

semakin imatur yang akan berdampak pada kandungan 

surfaktan yang sedikit. Defisiensi surfaktan pada paru-paru 

akan berdampak pada kesulitan saat ventilasi. (Muliahari, 

2022) 

2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

Berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor 

risiko yang dapat menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum 

dikarenakan fungsi organ bayi yang imatur seperti fungsi 
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alveolus yang belum sempurna, kurangnya kadar surfaktan 

dalam paru, penyempitan lumen saluran napas, kolpas dan 

obstruksi saluran napas, otot-otot pernapasan yang masih 

lemah sehingga menyebabkan kegagalan dalam bernapas 

spontan. (Hidayah, 2020) 

3. Patofisiologi 

Adanya transisi janin dari intrauterin ke ekstrauterin akan 

menyebabkan beberapa perubahan seperti alveoli paru janin dalam 

uterus akan terisi cairan paru. Ketika bayi baru lahir bernapas untuk 

pertama kalinya maka udara akan memasuki alveoli paru yang 

kemudian akan diabsorpsi oleh jaringan paru. Selanjutnya, pada saat 

bayi lagi maka volume udara yang masuk ke alveoli akan akan terus 

bertambah banyak. Hal inilah yang akan menyebakan alveoli berisikan 

udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru akan meningkat 

diakibatkan     karena ekspansi paru membutuhkan tekanan yang tinggi 

saat inspirasi dan ekspirasi. Adanya peningkatan pada tekanan alveoli 

disertai dengan ekspansi paru akan berdampak pada terjadinya 

penurunan resistensi vaskuler paru dan akan meningkatkan aliran darah 

paru setelah lahir. Peningkatan aliran darah paru yang kemudian akan 

menyebabkan hipertensi pulmonal persisten disebabkan karena adanya 

kegagalan pada saat penurunan resistensi vaskuler hal ini juga 

disebabkan karena aliran darah paru yang inadekuat dan hipoksia 

relatif. Ekspansi paru yang tidak adekuat akan menyebabkan kegagalan 
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saat bernapas. (Antono, 2018) 

Asfiksia neonatorum terjadi ketika bayi kekurangan O2 karena 

aliran O2 plasenta ke janin mengalami gangguan karena gagal 

beradaptasi  di masa transisi. Pada keadaan hipoksia akut, darah akan 

menuju ke organ vital terlebih dahulu seperti batang otak dan jantung, 

dibandingkan ke serebrum, pleksus koroid, substansia alba, kelenjar 

adrenal, kulit, jaringan muskuloskeletal, organ-organ thoraks dan 

abdomen seperti paru, hati ginjal, dan trakturs gastrointestinal. Adanya 

perubahan aliran darah diakibatkan karena penurunan resistensi 

pembuluh darah otak ke jantung dan peningkatan resistensi pembuluh 

darah ke organ perifer. (Kemenkes, 2019) 

4. Penegakan Diagnosa  

       Penilaian asfiksia nenonatorum dapat dilakukan dengan 

menggunakan APGAR skor. Apgar skor merupakan penialian pada 

bayi baru lahir secara sistematis segera setelah lahir. 

Tabel 2. 2 APGAR skor 
 

Tanda 0 1 2 

Warna kulit 
(Appearance) 

Biru atau 
pucat 

Tubuh 
kemerahan, 

sianosis 
Seluruhnya 
kemerahan 

Frekuensi denyut 
jantung  (Pulse) 

Tidak ada <100 >100 

Tonus otot (Activity) 
Tidak ada 

Ekstremitas fleksi 
sedikit Aktif bergerak 
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Pernapasan 
(Respiration) 

Tidak ada Menangis 
lemah, 

hipoventilasi 

Menangis kuat 

Sumber : the American Collage Obstetrics & Gynecology (ACOG) (2015). 

a. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan ICD-11 WHO 

1) Asfiksia neonatorum berat : APGAR skor 0-3 pada menit ke- 5 

disertai dengan denyut nadi <100x/menit, pernapasan tidak ada 

atau megap-megap, warna kulit pucat, tidak ada tonus otot. 

2) Asfiksia ringan-sedang : APGAR skor 4-7 pada menit ke- 5 

ditandai dengan pernapasan tidak norma dalam 1 menit pertama, 

denyut jantung ≥ 100x/menit, sedikit tonus otot, merespon terhadap 

rangsangan. (world health Organization, 2021) 

b. Klasifikasi Asfiksia berdasarkan The American College Obstetrics & 

gynecology (ACOG) & American Academy of Pediatric (AAP) 

1) Pada pemeriksaan darah tali pusat didapatkan Asidosis metabolic 

atau campuran (pH <7.0) 

2) APGAR skro 0-3 pada menit ke-5 

3) Adanya manifestasi neorolig, seperti kejang, hipotonia, atau koma 

(ensefalopati neonatus) 

4) Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, 

gastrointestinal, hematologi, respirasi, dan renal.  

5) Diagnosis bayi mengalami asfiksia neonatorum dapat ditegakkan 

apabila memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria yang ditemukan pada 

bayi. (Kemenkes, 2019) 
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c. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan National Institute of Child 

health and Human development (NICHD) 

1) Pada pemeriksaan darah tali pusat dalam satu jam setelah kelahiran 

didapatkan pH <7.0 atau defisit basa >16 mmoL/L. 

2) Riwayat episode hipoksik perinatal (daselerasi/bradikardia berat 

pada janin, prolapse tali pusat, rupture tali pusat, solusio plasenta, 

rupture uteri, perdarahan/trauma fetomaternal, atau 

cardiorespiratory arrest) dan salah satu dari : 

a) Nilai APGAR skor ≥ 5 pada menit ke- 10 

b) Bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥ 10 menit 

jika pH darah tali pusat 7,01 – 7,15 dan defisit basa 10 – 

15,9 mmoL/L atau pada keadaan pemeriksaan gas darah tidak 

tersedia. (Kemenkes, 2019) 

5. Tatalaksana 

       Asfiksia adalah komplikasi pada bayi baru lahir yang dapat dicegah 

dengan cara memberikan edukasi terkait dengan faktor – faktor risiko 

dari asfiksia sebagai upaya pencegahan primer. Tatalaksana awal 

berupa resusitasi dan pasca resusitasi di ruang bersalin dan yang 

merupakan upaya pencegahan sekunder, memberikan terapi untuk 

mengatasi hipotermia merupakan pencegahan tersier. (Kemenkes, 

2019) 
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D. Hubungan Jenis Kelamin dengan Neonatus yang mengalami 

Hiperbilirubinemia 

       Pada penelitian yang dilakukan di India, Insiden hiperbilirubinemia 

kerap terjadi pada pada laki-laki (63,9%) daripada perempuan. Kondisi ini 

terjadi karena laki laki memiliki kadar bilirubin lebih tinggi dan lebih rentan 

mengalami hiperbilirubinemia. Hal ini disebabkan adanya pengaruh jenis 

kromosom pada laki-laki yang memiliki satu kromosom X sehingga disebut 

defisiensi G6PD (Glukosa 6 Phospat Dehidrogenase), sedangkan pada bayi 

perempuan memiliki dua kromosom X untuk mengatur dan 

menyeimbangkan enzim sel darah merah. (Rafi, 2019) 

       Kelainan gen tersebut bertanggung jawab atas kekurangan enzim yang 

umumnya terjadi pada laki-laki, dimana mereka akan lebih berpotensi 

mengalami hiperbilirubin dibanding bayi perempuan yang memiliki dua 

kromoson X. (Parulian et al., 2017). Bayi laki-laki memiliki kromosom Y 

bisa menyebabkan kejadian peningkatan laju metabolisme bilirubin dan 

pematangan enzim pembantu metabolisme bilirubin melambat, akibatnya 

dapat meningkatkan kadar bilirubin didalam pembuluh darah sehingga 

menyebabkan kondisi hiperbilirubinemia. Kadar enzim UDPG-T (uridin 

difosfat-glukoronid transferase) pada bayi laki-laki lebih rendah 

diakibatkan pengaruh dari hormon progesteron yang juga rendah sehingga 

memperlambat laju metabolisme bilirubin dan mempengaruhi tingginya 

kadar bilirubin. (Sriram, 2019) 
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E. Hubungan Asfiksia dengan Neonatus yang mengalami 

Hiperbilirubinemia 

       Asfiksia adalah kegagalan memulai dan melanjutkan pernapasan secara 

spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah 

lahir. Bayi mungkin lahir dalam kondisi asfiksia (asfiksia primer) atau 

mungkin dapat bernafas tetapi akan mengalami asfiksia beberapa saat 

setelah lahir (asfiksia sekunder) yang dapat mempengaruhi terjadinya 

hiperbilirubinemia. (Sudarti, 2014) 

       Kurangnya asupan oksigen pada organ-organ tubuh sehingga fungsi 

organ tidak maksimal, glikogen yang dihasilkan tubuh dalam hati berkurang 

yang menyebabkan hiperbilirubinemia. Hal ini sesuai dengan teori yang 

mengatakan bahwa adanya hubungan antara neonatus yang kekurangan 

oksigen pada organ-organ tubuh sehingga fungsi organ tidak maksimal , 

glikogen yang dihasilkan tubuh dalam hati berkurang yang menyebabkan 

hiperbilirubinemia. (Kosim MS, 2012) 

F. Integrasi Keislaman  

       Bayi baru lahir merupakan karunia yang telah Allah swt. titipkan 

kepada seorang ibu. Sebelum bayi tersebut dilahirkan di dunia, bayi 

bertumbuh di dalam janin seorang ibu selama kurang lebih 9 bulan. Allah 

swt. Mengetahui segala apa yang terjadi kepada bayi selama berada di 

dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt QS Ar-

Ra’d/13: 8. 

رٍاَدقْمِِب هَٗدنْعِ ءٍيْشَ ُّلكُوَُۗ داَدزَْت امَوَ مُاحَرَْلاْا ضُیْغَِت امَوَ ىثٰنُْا ُّلكُ لُمِحَْت امَ مَُلعَْیُ َّٰ|  
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Terjemahnya: 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan 

apa yang berkurang (tidak sempurna dalam) Rahim dan apa yang 

bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya”. 

Ayat diatas menjelaskan mengenai ilmu Allah swt. Yang begitu luas salah 

satunya adalah membahas mengenai janin yang berada dalam kandungan 

seorang ibu. Berdasarkan Tafsir al-Misbah Jilid 6: Setelah ayat-ayat lalu 

membuktikan kekuasaan Allah swt, kini diuraikan ilmu-Nya yang sangat 

luas lagi mencakup segala yang kecil dan yang besar. Tuhan yang Maha 

Mengetahuilah yang menentukan juga jenis ayat atau mukjizat yang 

diturunkannya kepada setiap rasul. Salah satu objek pengetahuan-Nya 

adalah tentang kandungan. Allah, sejak dahulu, sekarang dan terus menerus 

mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk sperma. Calon bapak lalu 

membuahi ovum yang berada dalam diri seorang calon ibu. Allah 

mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan atau betina setelah 

pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel di dinding rahim. 

Allah mengetahui bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan 

bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan 

masa depannya dan lain-lain. Dan Allah mengetahui apa, yakni sperma serta 

ovum yang berkurang di dalam Rahim yang dapat mengakibatkan janin 

lahir cacat atau keguguran dan Allah mengetahui juga yang bertambah, 

yakni tumbuh atau yang dalam keadaan kembar dan segala sesuatu baik 

menyangkut kandungan (Shihab, 2006) 
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       Dasar keadilan dan persamaan dalam keluarga juga merupakan salah satu 

sasaran al- Quran. Persamaan hak harus diberikan secara adil sekalipun 

terhadap anak-anak. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita 

karena keduanya adalah seimbang dan tidak ada seorangpun dapat melebihi 

yang lainnya kecuali karena kemuliaan amalnya sebagaimana firman Allah swt 

QS Ali Imran/ 3: 195.  

نَیْذَِّلاَف ۚ ضٍعَْب نْۢمِّ مْكُضُعَْب ۚ ىثٰنُْا وَْا رٍكََذ نْمِّ مْكُنْمِّ لٍمِاعَ لَمَعَ عُیْضُِا لآَ يِّْنَا مْھُُّبرَ مْھَُل بَاجََتسْاَف  

ّفكَُلاَ اوُْلِتُقوَ اوُْلَتقٰوَ يْلِیِْبسَ يِْف اوُْذوُْاوَ مْھِرِاَیدِ نْمِ اوْجُرِخُْاوَ اوْرُجَاھَ مْھَُّنَلخِدُْلاَوَ مْھِِتاِّٰیسَ مْھُنْعَ َّنرَِ  

بِاوََّثلا نُسْحُ هَٗدنْعُِ ّٰ|وَ ِۗ ّٰ| دِنْعِ نْمِّ اًباوََث رُۚھٰنَْلاْا اھَِتحَْت نْمِ يْرِجَْت تٍّٰنجَ  

Terjemahnya: 

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (seraya 

berfirman) “sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 

yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan karena 

sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang 

yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti 

pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku 

hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam 

surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala 

dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik”. 

Ayat diatas menjelaskan mengenai adanya perlindungan terhadap hak-hak 

anak tanpa membeda bedakan antara satu dengan yang lain. Islam tidak 

membedakan antara laki-laki dan wanita karena keduanya adalah seimbang, 

sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah Jilid 2 : Istilah ba‘dhuhum 

min ba'dh atau ba'dhukum min ba'dh ditemukan dalam banyak tempat, 

antara lain ketika wahyu-wahyu Ilahi berbicara tentang asal kejadian 

manusia (QS. A1 ‘Imran/3: 195.) yang mengandung arti bahwa baik lelaki 
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maupun perempuan lahir dan sebagian lelaki dan sebagian perempuan, 

yakni perpaduan antara sperma lelaki dan indung telur perempuan, karena 

itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antar mereka dan 

karenanya pula Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan 

kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama. 

       Proses penciptaan manusia di jelaskan dalam hadist : 

ىَلعٍَ يّمِجََعلِ لاَوٍَ يّمِجَعَْأ ىَلعٍَ يِّبرََعلِ لَضَْف لاَ لاََأ ٌ،دحِاوَ مْكُاَبَأ َّنِإوٌَ دحِاوَ مْكَُّبرَ َّنِإ لاََأ سُاَّنلا اھَُّیَأ اَی  

ىوَقَّْتلاِب َّلاِإ رَمَحَْأ ىَلعََ دوَسَْأ لاَوََ دوَسَْأ ىَلعَ رَمَحَْلأِ لاَوٍَ يِّبرَعَ   

Terjemahnya: 

“Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu 

satu (esa). Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan 

bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab (Ajam), dan tidak ada 

kelebihan bangsa lain (Ajam) terhadap bangsa Arab. Tidak ada 

kelebihan orang yang berkulit merah (puith) terhadap yang berkulit 

hitam, tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit 

merah (putih), kecuali dengan taqwanya”. ( HR. Ahmad ). 

Dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadikan takwa sebagai tolak 

ukur keutamaan di antara manusia; dan dengan kepastian tolak ukur ini, 

maka gugurlah semua perbedaan. Sebab manusia jika dikaitkan dengan 

Adam dalam penciptaan dari tanah adalah sama, namun yang membedakan 

keutamaan mereka adalah dengan menaati Allah dan Rasul-Nya. Pada sisi 

lain, bahwa keadilan itu bukan berarti persamaan secara mutlak, namun itu 

berarti adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban karena itu keutamaan di 

antara manusia harus berdasarkan upaya yang mereka kerahkan, baik dalam 

amalan dunia maupun amalan akhirat dengan kata lain diberikannya hak 
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kepada setiap yang memilikinya dan mendahulukan orang yang memiliki 

kemampuan. (Ath-Thabari, 2008) 
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G. Kerangka Teori  
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H. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

       Desain penelitian yang digunakan yaitu berupa penelitian kuantitatif 

dengan desain observasional cross sectional. Desain cross sectional 

merupakan penelitian yang menghubungkan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat atau akibat yang terjadi pada obyek penelitian dan diukur 

secara simultan. Penelitian ini memperoleh data dari rekam medik berupa 

kadar bilirubin pada neonatus di RSIA Ananda Kota Makassar dengan 

pertimbangan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Lokasi penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar. Waktu 

penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November  2023. 

C. Variabel Penelitian 

       Variabel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 variabel, yaitu 

terdiri dari variabel independen dan variabel dependen dimana 2 variabel 

independen dan 1 variabel dependen. 

1. Variable Independen 

       Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel 

stimulus yang dapat memengaruhi sebab terjadinya variabel dependen. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah jenis kelamin dan 

asfiksia. 
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2. Variable Dependen 

       Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel output 

atau disebut hasil perlakuan dari variabel independen. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah kejadian hiperbilirubinemia pada 

neonatus. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh neonatus di RSIA 

Ananda Makassar 

2. Sampel  

Sampel pada penelitian ini adalah neonatus yang mengalami 

hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan rumus Slovin 

n   =  𝑵
𝟏#𝑵	(𝒅𝟐)

 

= (()*
+#(()*		(),)(")

 

= (()*
+#(()*	(),))-()

 

= (()*
+.,/

 

= 372,9 (dibulatkan menjadi 373) 
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Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d  = Tingkat Signifikasi (p) 

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 373 

orang. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini digunakan teknik purposive sampling dengan 

mengambil sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Bayi berusia 0-28 hari yang di rawat di RSIA Ananda Makassar pada 

tahun 2022 

b. Bayi yang memiliki data rekam medik yang lengkap 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Pasien bayi dengan kelainan genetik 

b. Pasien bayi dengan gangguan hemolitik 

F. Instrumen Penelitian 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 

yaitu data yang berasal dari rekam medis berupa hasil pemeriksaan 

laboratoirum bilirubin pada nenoatus di RSIA Ananda Makassar yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
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G. Pengolahan data  

       Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yaitu editing, 

coding, data entry dan tabulating. 

1. Editing  

Editing atau penyuntingan data adalah tahap memeriksa 

kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat dalam daftar 

pengumpulan data. 

2. Coding  

Coding atau pemberian kode adalah tahap mengubah data berbentuk 

huruf menjadi data berbentuk bilangan. Tahap ini bertujuan untuk 

mempermudah proses pengolahan dan analisis data. 

3. Data Entry 

Data entry adalah tahap pengisian data ke dalam master table. 

4. Tabulating  

Tabulating adalah tahap membuat penyajian data yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

H. Analisis Data  

Analisa data bertujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis 

penelitian. Analisa data pada penelitian ini digunakan untuk menguji adanya 

hubungan tiap variabel terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus. 

Analisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Statistical 

for Social Science (SPSS). 
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1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan dengan cara deskriptif tiap variabel 

yang digunakan dengan membuat tabel distribusi frekuensi meupun 

membuat nilai rata-rata, atau nilai tengah untuk data kontinyu. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk menilai hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel insependen. Adapun teknik analisa yang 

digunakan adalah uji chi square dengan bantuan software uji statistik. 

I. Alur Penelitian 
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Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling 
serta disesuaikan dengan kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi 

Memasukkan data dan melakukan analisis data dengan 
SPSS lalu melakukan penyajian data dalam bentuk 

tabel 

Peneliti membuat hasil penelitian 
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J. Etika Penelitian 

       Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite 

etik penelitian kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar. Etika penelitian 

pada penelitian ini yaitu menjamin kerahasiaan identitas subjek penelitian 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang sedang 

dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Hasil Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Ananda Makassar yang terletak di 

Jalan Andi Djemma No.57,  Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Dalam 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 373 sampel. Adapun distribusi sampel penelitian 

dijabarkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Diagnosa, Jenis Kelamin 
dan Asfiksia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Karakteristik 
Frekuensi 

N % 
Diagnosa 

a. Hiperbilirubinemia 
b. Tidak Hiperbilirubinemia 

 
203 
170 

 
54,4 
45,6 

Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
207 
166 

 
55,5 
44,5 

Asfiksia  
a. Ya 
b. Tidak 

 
4 

369 

 
1,1 
98,9 

Total 373 100 
(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

       Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel yaitu 373 sampel 

yang terdiri dari 203 sampel yang terdiagnosa hiperbilirubinemia dan 170 

sampel yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia. Berdasarkan distribusi 

variabel yang diteliti yaitu jenis kelamin dan asfiksia, distribusi neonatus 



 

56 
 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 207 sampel (55,5%) sedangkan 

neonatus dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 166 sampel (44,5%). 

Adapun distribusi neonatus yang mengalami asfiksia sebanyak 4 sampel 

(1,1%) dan yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 369 sampel (98,9%). 

2. Analisis Bivarat 

       Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

membuktikan adanya hubungan antara jenis kelamin dan asfiksia dengan 

kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus. Adapun analisis hubungan 

variabel jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia 

dijabarkan pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4. 2 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hiperbilirubinemia 
pada neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Jenis 
Kelamin 

Diagnosis 
Hiperbilirubinemia Total p-

value OR CI 
95% 

Ya % Tidak % N % 

Laki-laki 127 112,7 80 94,3 207 207,0 
0,003 0,532 0,352-

0,805 Perempuan  76 90,3 90 75,7 166 166,0 
Total 203 203 170 170 373 373 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

       Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan neonatus dengan jenis kelamin 

laki-laki yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 127 

sampel (112,7%) dan yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia distribusi 

80 sampel (94,3%). Sedangkan pada neonatus dengan jenis kelamin 

perempuan yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 76 

sampel (90,3%) dan yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki 

distribusi 90 sampel (75,7%). Dari hasil analisis bivariat Chi-Square 
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menunjukkan nilai p-value sebesar 0,003 yang menunjukkan jenis kelamin 

memiliki hubungan yang bermakna terhadap hiperbilirubinemia pada 

neonatus. Nilai Odd Ratio sebesar 0,532 dengan CI 95% (0,352-0,805) 

menunjukkan bahwa neonatus dengan jenis kelamin laki-laki memiliki 

risiko lebih besar untuk mengalami hiperbilirubinemia dibandingkan 

neonatus dengan jenis kelamin perempuan. 

Tabel 4. 3 Analisis Hubungan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada 
neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 

Asfiksia  
Diagnosis 

Hiperbilirubinemia Total p-
value OR CI 

95% 
Ya % Tidak % N % 

Ya 4 2,2 0 1,8 4 4,0 
0,129 0,539 0,491-

0,593 Tidak 199 200,8 170 168,2 369 369,0 
Total 203 203 170 170 373 373 

(Sumber : Data Sekunder, 2022) 

       Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan neonatus yang mengalami asfiksia 

yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 4 sampel (2,2%) dan 

yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 0 sampel (1,8%). 

Sedangkan pada neonatus yang tidak mengalami asfiksia yang terdiagnosa 

hiperbilirubinemia memiliki distribusi 199 sampel (200,8%) dan yang tidak 

terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 170 sampel (168,2%). Dari 

hasil analisis bivariat Chi-Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,129 

yang menunjukkan asfiksia tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap 

hiperbilirubinemia pada neonatus. Nilai Odd Ratio sebesar 0,539 dengan CI 

95% (0,491-0,593). 
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B. Pembahasan 

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada 

Neonatus 

       Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara jenis kelamin terhadap kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai p-value 0,003. Berdasarkan 

beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

bahwa jenis kelamin menjadi salah satu faktor risiko terjadinya 

hiperbilirubinemia pada neonatus. 

       Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Auliya, Hendra Kusumajaya dan Indri Puji Lestari (2023) di RSUD Drs. H. 

Abu Hanifah dengan sampel sebanyak 70 neonatus, pada hasil uji bivariat 

variabel jenis kelamin didapatkan hasil p-value 0,028 yang artinya jenis 

kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus dimana jenis kelamin laki-laki berisiko 

berpeluang lebih besar mengalami hiperbilirubinemia pada neonatus 

daripada bayi dengan jenis kelamin perempuan. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian oleh Farida Triani, Bagus Setyoboedi dan 

Budiono (2022) di RUMKITAL dr. Ramelan Surabaya dengan sampel 

sebanyak 252 bayi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara jenis 

kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai p-

value 0,046. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Marini Madiastuti dan Sri Chalada (2016). 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan perhitungan statistik bahwa tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia pada 

neonatus dengan nilai p-value 0,104. 

       Hiperbilirubinemia pada neonatus sering terjadi pada jenis kelamin 

laki-laki dibanding perempuan. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan 

kromosom dimana perempuan memiliki kromosom XX sedangkan laki-laki 

memiliki kromosom XY. Kromosom Y yang dimiliki laki-laki dapat 

meningkatkan laju destruksi sel darah merah dan hambatan pematangan 

enzim metabolisme bilirubin. (Noormartany et al., 2019) 

       Bayi laki-laki memiliki kromosom Y bisa menyebabkan kejadian 

peningkatan laju metabolisme bilirubin dan pematangan enzim pembantu 

metabolisme bilirubin melambat, akibatnya dapat meningkatkan kadar 

bilirubin didalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kondisi 

hiperbilirubinemia. Kadar enzim UDPG-T (uridin difosfat-glukoronid 

transferase) pada bayi laki-laki lebih rendah diakibatkan pengaruh dari 

hormon progesteron yang juga rendah sehingga memperlambat laju 

metabolisme bilirubin dan mempengaruhi tingginya kadar bilirubin. 

(Sriram, 2019) 

       Tidak ada penelitian yang membahas secara spesifik mengapa terjadi 

hiprebilirubinemia pada perempuan, namun beberapa teori mengatakan 

secara fisiologis kadar bilirubin akan meningkat setelah lahir lalu menetap 

dan selanjutnya menurun setelah 7 hari, neonatus yang mengalami 

hiperbilirubinemia merupakan proses yang patologis dengan pemberian 
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nutrisi secara adekuat yakni dengan pemberian ASI memberikan tujuan 

untuk menstimulasi sel-sel usus untuk mencapai fungsi yang optimal. ASI 

eksklusif diberikan selama 6 bulan tanpa ada tambahan makanan lain, dan 

dapat dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. ASI mengandung semua zat 

gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. (Luthfi et al., 2022; Sudirman et al., 2024) 

       Sumber lain mengatakan jenis kelamin perempuan mengalami 

hiperbilirubinemia dikarenakan menyusu tidak adekuat dimana kita ketahui 

pemberian ASI lebih sering mencegah bayi mengalami dehidrasi dan 

kekurangan asupan kalori serta teori ini menjelaskan terlambatnya bayi 

mendapatkan nutrisi (ASI) mengakibatkan bilirubin direk yang sudah 

mencapai usus didalam usus inilah bilirubin direk diubah menjadi bilirubin 

indirek yang akan diserap kembali ke dalam darah sehingga hiperbilirubin 

menetap, tidak terikat oleh makanan dan tidak dikeluarkan melalui anus 

bersama makanan. (Dewi & Isfaizah, 2023; Khotimah & Subagio, 2021) 

2. Hubungan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada 

Neonatus 

       Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan tidak 

adanya hubungan yang signifikan antara asfiksia terhadap kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai p-value 0,129. Berdasarkan 

beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori bahwa asfiksia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya 

hiperbilirubinemia pada neonatus. 
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       Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rieke 

Primasdika, Titi Mursiti, Riza Amalia dan Sri Setiasih (2023) di RSUD dr. 

Gunawan Mangunkusumo dengan sampel sebanyak 55 bayi didapatkan 

hasil p-value 0,226 yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada 

neonatus. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Khodilatul 

Aulia dkk. (2022) dengan jumlah sampel 134 bayi menjelaskan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia 

dengan nilai p-value 0,522. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Frelestanty dan Lea Masan 

(2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa asfiksia memiliki 

hubungan dengan kejadian hiperbilirubinemia dengan nilai p<0.001. 

       Asfiksia neonatorum adalah kondisi kegagalan nafas secara spontan, 

tidak teratur dan tidak adekuat yang terjadi setelah lahir. Bayi dengan 

asfiksia menyebabkan kurangnya asupan oksigen pada organ-organ tubuh 

neonatus, sehingga fungsi kerja organ tidak optimal. Bayi asfiksia dapat 

menghambat aktivitas UDPG-T (uridin difosfat-glukoronid transferase) di 

hati yang menyebabkan meningkatnya bilirubin tak terkonjugasi. 

(Primasdika R et al., 2023) 

       Secara teori asfiksia akan menyebabkan terjadinya hipoksia pada bayi 

dimana salah satunya dapat mempengaruhi fungsi hati. Identifikasi risiko 

asfiksia dengan pertolongan persalinan yang tepat merupakan salah satu 

upaya untuk mencegah asfiksia. Penatalaksanaan awal asfiksia yang tepat 
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dan cepat dengan manajemen resusitasi yang benar merupakan suatu upaya 

yang dapat mencegah bayi mengalami kekurangan oksigen dan mencegah 

penumpukan bilirubin yang tak terkonjugasi. Riwayat bayi dengan asfiksia 

bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian 

hiperbilirubinemia, hal ini dimungkinkan karena adanya faktor lain yang 

menyebabkan kejadian hiperbilirubinemia. (Anggelia et al., 2018) 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah serta tidak melanggar etik penelitian yang sudah ditetapkan. 

Namun, pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Penulisan data yang ditulis tangan yang memberi kemungkinan adanya 

kesalahan data yang tertulis, sehingga validitas penelitian sangat 

bergantung pada validitas rekam medik. 

2. Pengambilan data satu kali dari rekam medik hanya menggambarkan 

variabel yang diteliti, baik independen maupun dependen pada waktu yang 

sama, tidak mencakup perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu 

sehingga dapat bersifat lemah dalam melihat hubungan sebab akibat. 
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BAB V                                                                                                            

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan jenis 

kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Angka kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda 

Makassar Tahun 2022 sebanyak 203 kasus. 

2. Jumlah neonatus dengan jenis kelamin laki-laki adalah 207 bayi (55,5%) 

dan jumlah neonatus dengan jenis kelamin perempuan adalah 166 bayi 

(44,5%). 

3. Jumlah neonatus yang mengalami asfiksia adalah 4 bayi (1,1%) dan jumlah 

neonatus yang tidak mengalami asfiksia adalah 369 bayi (98,9%). 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022 

dengan nilai p-value 0,003. 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asfiksia dengan kejadian 

hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022 

dengan nilai p-value 0,129. 
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B. Saran 

a. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya ibu hamil diharapkan mampu mengetahui 

faktor-faktor kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus sehingga tindakan 

pencegahan dapat dilakukan. Begitu juga bagi tenaga kesehatan dapat 

memberikan usaha dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan mulai 

dari masa antenatal sampai neonatus sehingga bayi dapat lahir dengan berat 

lahir normal diantaranya dengan melakukan pengawasan antenatal yang 

baik, pencegahan persalinan prematur dan mencegah hipoksia pada janin 

dan neonatus. 

b. 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. 

c. Bagi Rumah Sakit 

Diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan berupa skrining pada 

semua bayi baru lahir dengan melakukan tes kadar bilirubin sebelum pulang 

dari rumah sakit tanpa memandang usianya sebagai bentuk pencegahan. 

Pihak rumah sakit juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada ibu 

untuk memberikan ASI yang cukup dalam pengelolaan ikterus disamping 

layanan kesehatan yang tepat dan cepat dari rumah sakit  untuk menghindari 

komplikasi lebih lanjut.   
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LAMPIRAN 

  

No Nomor 
RM Inisial Usia 

Neonatus 
Jenis 

Kelamin 
Diagnosa 
Asfiksia 

Hasil Lab. Bilirubin Diagnosa 
Hiperbilirubinemia Indirek Direk Total 

1.  101136 By. B Ny. SHA 0-14 hari L Tidak 15,51 0.39 15,9 Ya 
2.  101334 By. B Ny. EF 0-14 hari L Tidak 10,07 14,56 24,63 Ya 
3.  102848 By. B Ny. AANI GI 0-14 hari L Tidak 18,55 0,6 19,15 Ya 
4.  102851 By. B Ny. AANI GII 0-14 hari L Tidak 16,31 0,49 16,8 Ya 
5.  102827 By. B Ny. IAP 0-14 hari L Tidak 19,6 0,52 20,12 Ya 
6.  105256 By. B Ny. SSA 15-28 hari L Tidak 20,62 1,05 21,67 Ya 
7.  102436 By. NSPA 15-28 hari P Tidak 18,26 0,34 18,76 Ya 
8.  101632 By. B Ny. MW 0-14 hari P Tidak 15,73 0,43 16,16 Ya 
9.  102922 By. B Ny. MNAI 0-14 hari P Tidak 15,82 0,31 16,13 Ya 

10.  100621 By. B Ny. SM 0-14 hari L Tidak 23,01 0,69 23,7 Ya 
11.  100601 By. B Ny. AL 0-14 hari P Tidak 11,89 0,29 12,18 Ya 
12.  101815 By. B Ny. HS 0-14 hari L Tidak 13,13 0,57 13,7 Ya 
13.  103388 By. B Ny. DW 15-28 hari P Tidak 14,24 0,63 14,87 Ya 
14.  106446 By. AGAI 15-28 hari L Tidak 13,61 0,36 14 Ya 
15.  091724 By. B Ny. DS 0-14 hari P Tidak 19,2 0,6 19,8 Ya 
16.  092633 By. MRK 0-14 hari L Tidak 19,52 0,35 19,87 Ya 
17.  102191 By. B Ny. RIR 0-14 hari L Tidak 18.15 0,59 18,74 Ya 
18.  102092 By. B Ny. SS 0-14 hari P Tidak 16,77 0,57 17,34 Ya 
19.  102342 By. ACR 0-14 hari L Tidak 10,5 0,32 10,82 Ya 
20.  102297 By. DSY 0-14 hari L Tidak 19,6 0,63 20,23 Ya 
21.  102241 By. MAA 0-14 hari L Tidak 18,77 0,58 19,35 Ya 
22.  102230 By. B Ny. AM 0-14 hari L Tidak 18,73 0,47 19,2 Ya 
23.  100760 By. FM 0-14 hari L Tidak 21,34 0,4 21,74 Ya 
24.  100778 By. ABA 0-14 hari L Tidak 15,01 0,28 15,29 Ya 
25.  100788 By. B Ny. NAMF 0-14 hari L Tidak 28,29 0,56 28,85 Ya 
26.  100849 By. B Ny. SFA 0-14 hari P Tidak 19,2 0,57 19,77 Ya 
27.  100853 By. IHA 0-14 hari L Tidak 22,46 0,68 23,14 Ya 
28.  100881 By. B Ny. ROT 0-14 hari L Tidak 21,74 0,43 22,17 Ya 
29.  100902 By. B. Ny. NM 0-14 hari L Tidak 23,63 0,7 24,33 Ya 
30.  101005 By. NHS 0-14 hari P Tidak 18,83 0,57 19,4 Ya 
31.  101068 By. ADQ 0-14 hari P Tidak 14,17 0,39 14,56 Ya 
32.  101010 By. AM 0-14 hari P Tidak 14,27 0,42 14,69 Ya 
33.  101015 By. B Ny. IDM 0-14 hari L Tidak 14,09 0,47 14,56 Ya 
34.  105809 By. MGQ 0-14 hari L Tidak 18,29 0,38 18,67 Ya 
35.  104992 By. B Ny. MA 0-14 hari L Tidak 12,65 0,47 13,12 Ya 
36.  104879 By. MRF 0-14 hari L Tidak 11,66 0,54 12,2 Ya 
37.  105690 by.  B ny. ML 15-28 hari P Tidak 19,94 0,42 20,36 Ya 
38.  104740 By. B Ny. SAA 0-14 hari L Tidak 15,37 0,35 15,72 Ya 
39.  104659 By. B Ny. HS 0-14 hari L Tidak 17,93 0,43 18,36 Ya 
40.  104656 By. MAA 0-14 hari L Tidak 18,49 0,63 19,12 Ya 
41.  104633 By. B Ny. SJ 0-14 hari L Tidak 15,18 0,35 15,53 Ya 
42.  105504 By. B Ny. RS 0-14 hari P Tidak 15,64 0,32 15,96 Ya 
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43.  105196 By. B Ny. SR 0-14 hari P Tidak 18,91 1,11 20,02 Ya 
44.  106316 By. B Ny. RAP 0-14 hari L Tidak 10,92 0,72 11,64 Ya 
45.  106273 By. B Ny. AUD 0-14 hari P Tidak 15,36 0,3 15,66 Ya 
46.  106268 By. B Ny. NAKS 0-14 hari P Tidak 16,54 0.35 16,89 Ya 
47.  103698 By. NNI 15-28 hari L Tidak 6,72 0,51 7,23 Ya 
48.  105933 By. B Ny. HRE 0-14 hari P Tidak 15,48 1,36 16,84 Ya 
49.  107052 By. B Ny. AA 0-14 hari P Tidak 13,01 0,41 13,42 Ya 
50.  106990 By. AMRR 0-14 hari L Tidak 18,17 0,66 18,83 Ya 
51.  106968 By. MAAR 0-14 hari L Tidak 11,9 0,51 12,41 Ya 
52.  106922 By. LSI 0-14 hari P Tidak 10,96 1,1 12,06 Ya 
53.  106920 By. LSI 0-14 hari P Tidak 17,07 0,85 17,92 Ya 
54.  106916 By. RAM 0-14 hari P Tidak 11,81 0,43 12,24 Ya 
55.  106853 By. B Ny. YM 0-14 hari L Tidak 11,5 3,4 14,9 Ya 
56.  107170 By. B Ny. SFA 0-14 hari L Tidak 13,36 0,47 13,83 Ya 
57.  107102 By. B Ny. TSS 0-14 hari L Tidak 14,39 0,57 14,96 Ya 
58.  107062 By. NK 0-14 hari L Tidak 14,1 0,31 14,41 Ya 
59.  105842 By. B Ny. IF 0-14 hari L Tidak 15,45 0,43 15,88 Ya 
60.  105865 By. B Ny. RC 0-14 hari L Tidak 15,98 0,76 16,74 Ya 
61.  106767 By. B Ny. NR 0-14 hari L Tidak 13,18 0,26 13,44 Ya 
62.  101675 By. B Ny. KN 0-14 hari L Tidak 14,98 0,38 15,36 Ya 
63.  101609 By. B Ny. RM 0-14 hari L Tidak 22,75 0,77 23,52 Ya 
64.  101602 By. B Ny. NN 0-14 hari P Tidak 16,6 0,55 17,15 Ya 
65.  104322 By. MA 0-14 hari L Tidak 17,89 0,45 18,34 Ya 
66.  106478 By. B Ny. AAU 0-14 hari L Tidak 14,9 0,32 15,22 Ya 
67.  106461 By. B Ny. RA 0-14 hari P Tidak 21,18 0,66 21,84 Ya 
68.  106402 By. B Ny. NR 0-14 hari L Tidak 16,21 0,71 16,92 Ya 
69.  106525 By. KAH 0-14 hari P Tidak 18,03 0,4 18,43 Ya 
70.  105806 By. B Ny. JA 0-14 hari L Tidak 20,14 0,53 20,67 Ya 
71.  105370 By. CPI 0-14 hari P Tidak 10,31 0,28 10,59 Ya 
72.  105220 By. B Ny. TDL 0-14 hari L Tidak 20,62 0,78 21,4 Ya 
73.  104903 By. B Ny. II 0-14 hari L Tidak 15,16 0,89 16,05 Ya 
74.  104814 By. B Ny. SK 0-14 hari P Tidak 18,03 0,38 18,41 Ya 
75.  104668 By. B Ny. NFN 0-14 hari P Tidak 20,92 0,68 21,6 Ya 
76.  104356 By. B Ny. AP 0-14 hari P Tidak 19,52 0,49 20,01 Ya 
77.  104332 By. MQAS 0-14 hari L Tidak 19,91 0,56 20,47 Ya 
78.  104271 By. B Ny. RAA 0-14 hari L Tidak 16,43 0,41 16,84 Ya 
79.  104260 By. B Ny. WGM 0-14 hari L Tidak 20,12 0,41 20,53 Ya 
80.  104087 By. B Ny WRL 0-14 hari P Tidak 19,99 0,54 20,53 Ya 
81.  104082 By. B Ny. MG 0-14 hari P Tidak 20,32 0,4 20,72 Ya 
82.  103843 By. B Ny. AMY 0-14 hari L Tidak 20,32 0,63 20,95 Ya 
83.  103741 By. B Ny. SHS 0-14 hari L Tidak 17,04 0,45 17,49 Ya 
84.  103707 By. B Ny. FH 0-14 hari L Tidak 15,2 0,49 15,68 Ya 
85.  103580 By. B Ny. FFS 0-14 hari L Tidak 20,18 0,21 20,39 Ya 
86.  103179 By. B Ny. SU 0-14 hari L Tidak 18,74 0,49 19,23 Ya 
87.  101821 By. B Ny. LMS 0-14 hari L Tidak 14,96 0,67 15,63 Ya 
88.  101316 By. B Ny. DNS 0-14 hari L Tidak 21,93 0,65 22,58 Ya 
89.  105786 By. B Ny. NS 0-14 hari L Tidak 22,74 0,76 23,5 Ya 
90.  100360 By. B Ny. AUW 0-14 hari L Tidak 10,94 0,33 11,27 Ya 
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91.  100510 By. SSAA 0-14 hari P Tidak 12,91 0,42 13,33 Ya 
92.  099751 By. B Ny. ROR 0-14 hari L Tidak 14,71 0,33 15,04 Ya 
93.  099718 By. B Ny. F 0-14 hari L Tidak 17,09 0,32 17,41 Ya 
94.  099640 By. MQA 0-14 hari L Tidak 15,66 0,36 16,02 Ya 
95.  099538 By. B Ny. FY 0-14 hari L Tidak 12,75 0,65 13,40 Ya 
96.  099420 By. ASH 0-14 hari P Tidak 11,26 0,23 11,49 Ya 
97.  094628 By. B Ny. MM 0-14 hari P Ya 15,03 0,69 15,72 Ya 
98.  098809 By. RAZ 0-14 hari P Ya 14,94 0,70 15,64 Ya 
99.  093274 By.B Ny. DNA 0-14 hari P Ya 14,94 0,70 15,64 Ya 

100.  101998 By. B Ny. RIM 0-14 hari P Ya 8,42 0,40 8,82 Ya 
101.  094940 By. B Ny. FNH 0-14 hari L Tidak 12,93 0.61 13,54 Ya 
102.  094683 By. B Ny. RR 0-14 hari L Tidak 16,04 0,72 16,76 Ya 
103.  092260 By. B Ny. RIPU 0-14 hari L Tidak 13,00 0,38 13,38 Ya 
104.  092443 By. B Ny. DMM 0-14 hari P Tidak 12,72 0,30 13,02 Ya 
105.  092584 By. API 0-14 hari P Tidak 14,54 0,86 15,40 Ya 
106.  092619 By. ANY 0-14 hari L Tidak 11,05 0,53 11,58 Ya 
107.  092715 By. B Ny. ASM 0-14 hari L Tidak 10,03 0,41 10,44 Ya 
108.  092850 By. B Ny. ST GI 0-14 hari L Tidak 14,43 0,62 15,05 Ya 
109.  092851 By. B Ny. ST GII 0-14 hari L Tidak 17,31 0,52 17,83 Ya 
110.  092940 By. B Ny. ALA 0-14 hari L Tidak 11,58 0,71 12,29 Ya 
111.  092949 By. ALI 0-14 hari P Tidak 11,39 0,44 11,83 Ya 
112.  092592 By. B Ny. NS 0-14 hari L Tidak 16,42 0,41 16,83 Ya 
113.  092964 By. AAH 0-14 hari P Tidak 14.36 0,95 15.31 Ya 
114.  093044 By. NAH 0-14 hari P Tidak 14,89 0,40 15,29 Ya 
115.  093067 By. AAG 0-14 hari L Tidak 13,78 0,59 14,37 Ya 
116.  093096 By. B Ny. RMS 0-14 hari P Tidak 11,76 0,63 12,39 Ya 
117.  092742 By. B Ny. RD 0-14 hari P Tidak 14,35 0,68 15,03 Ya 
118.  093123 By. B Ny. MF 0-14 hari L Tidak 9,79 0,40 10,19 Ya 
119.  093171 By. GJF 0-14 hari P Tidak 12,32 0,40 12,72 Ya 
120.  093273 By. B Ny. IA 0-14 hari L Tidak 18,38 0,39 18,77 Ya 
121.  095784 By. B Ny. NN 0-14 hari L Tidak 14,41 0,56 14,97 Ya 
122.  093285 By. B Ny. SAOE 0-14 hari L Tidak 7,34 0,32 7,66 Ya 
123.  093293 By. B Ny. NOS 0-14 hari L Tidak 16,79 0,50 17,29 Ya 
124.  093026 By. NEJ 0-14 hari P Tidak 10,9 0,32 11,22 Ya 
125.  093424 By. B Ny. S 0-14 hari L Tidak 13,86 0,72 32,58 Ya 
126.  093438 By. B Ny. RN GII 0-14 hari P Tidak 15,17 0,54 15,71 Ya 
127.  093572 By. B Ny. MM 0-14 hari L Tidak 18,9 0,45 19,35 Ya 
128.  095092 By. DAFS 0-14 hari L Tidak 11,8 1,20 13,00 Ya 
129.  093724 By. B Ny. HA 0-14 hari L Tidak 19,96 1,40 21,36 Ya 
130.  095150 By. B Ny. SN 0-14 hari P Tidak 19,87 0,63 20,5 Ya 
131.  093264 By. B Ny. NR 0-14 hari L Tidak 13,05 0,56 13,61 Ya 
132.  095044 By. B Ny. RG 0-14 hari L Tidak 15,76 0,47 16,23 Ya 
133.  095202 By. NFR 0-14 hari P Tidak 13,25 0,72 13,97 Ya 
134.  095222 By. B Ny. IA 0-14 hari P Tidak 12,77 0,35 13,12 Ya 
135.  095295 By. B Ny. IP 0-14 hari L  Tidak 7,82 0,28 8,10 Ya 
136.  093713 By. B Ny. CD 0-14 hari L  Tidak 11,12 0,40 11,52 Ya 
137.  093784 By. RAU 0-14 hari P Tidak 16,28 0,55 16,83 Ya 
138.  094091 By. B Ny. D 0-14 hari L Tidak 17,38 0,56 17,94 Ya 
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139.  095309 By. B Ny. MRS 0-14 hari P Tidak 21,06 0,41 21,47 Ya 
140.  095911 By. B Ny. AM 0-14 hari L Tidak 14,77 0,45 15,22 Ya 
141.  095510 By. B Ny. FM 0-14 hari P Tidak 18,96 0,72 19,68 Ya 
142.  095247 By. AHA 0-14 hari L Tidak 7,27 0,26 7,53 Ya 
143.  094284 By. MFA 0-14 hari P Tidak 12,22 0,33 12,55 Ya 
144.  094380 By. AHS 0-14 hari L Tidak 23,06 0,48 23,54 Ya 
145.  094508 By. BNA 0-14 hari L Tidak 13,99 0,39 14,38 Ya 
146.  094714 By. B Ny. II 0-14 hari L Tidak 13,42 0.70 14,12 Ya 
147.  095411 By. B Ny. MM 0-14 hari P Tidak 15,09 0,39 15,48 Ya 
148.  095623 By. B Ny. TWP 0-14 hari L Tidak 10,45 0,32 10,77 Ya 
149.  094766 By. B Ny. IY GI 0-14 hari L  Tidak 14,15 0.25 14,40 Ya 
150.  094767 By. B Ny. IY GII 0-14 hari L  Tidak 13,67 0,39 14,06 Ya 
151.  095672 By. B Ny. DRH 0-14 hari L Tidak 17,01 0,53 17,54 Ya 
152.  095694 By. B Ny. RA 0-14 hari P Tidak 10,01 0,45 10,46 Ya 
153.  094912 By. B Ny. MR 0-14 hari L Tidak 10,89 0,45 11,34 Ya 
154.  091881 By. B Ny. AA 0-14 hari L Tidak 9,94 0,54 10,48 Ya 
155.  102829 By. B Ny. JH 0-14 hari L Tidak 18,45 0,54 18,99 Ya 
156.  101568 By. B Ny. AAQ 0-14 hari L Tidak 20,84 0,41 21,25 Ya 
157.  101453 By. B Ny. R 0-14 hari P Tidak 25,43 0,82 26,25 Ya 
158.  103480 By. B Ny. SP 0-14 hari L Tidak 22,42 0,78 23,2 Ya 
159.  101669 By. B Ny. RR 0-14 hari L Tidak 8,57 0,68 9,19 Ya 
160.  101832 By. B Ny. SIS 0-14 hari P Tidak 17,09 0,62 17,71 Ya 
161.  101853 By. AMS 0-14 hari P Tidak 18,99 0,83 19,82 Ya 
162.  092103 By. B Ny. NKK 0-14 hari L Tidak 16,48 0,35 16,83 Ya 
163.  091662 By. ZR 0-14 hari P Tidak 19,39 0,26 19,65 Ya 
164.  092770 By. B Ny. AA 0-14 hari L Tidak 19,81 0,4 20,21 Ya 
165.  095784 By. B Ny. NN 0-14 hari L Tidak 17,26 1,25 18,51 Ya 
166.  104855 By. AA 0-14 hari P Tidak 20,76 0,45 21,24 Ya 
167.  106135 By. B Ny. DL 0-14 hari L  Tidak 19,96 0,72 20.68 Ya 
168.  106551 By. B Ny. FP 0-14 hari P Tidak 18,82 0,82 19,64 Ya 
169.  103579 By. B Ny. NM 0-14 hari L Tidak 11,87 0,57 12,44 Ya 
170.  103577 By. RZAJ 0-14 hari L Tidak 20,68 0,31 20,99 Ya 
171.  103493 By. QS 0-14 hari L Tidak 19,7 0,74 20,44 Ya 
172.  103192 By. B Ny. NRP 0-14 hari P Tidak 19,16 0,57 19,73 Ya 
173.  103182 By. ARS 0-14 hari L Tidak 19,87 0,58 20,45 Ya 
174.  103579 By. B Ny. NM 0-14 hari L Tidak 20,43 0,49 20,92 Ya 
175.  103577 By. RZAJ 0-14 hari L Tidak 14,15 0,48 14,63 Ya 
176.  103493 By. QS 0-14 hari L Tidak 19,35 0,56 19,91 Ya 
177.  103192 By. B Ny. NRP 0-14 hari P Tidak 20,21 0,45 20,66 Ya 
178.  103182 By. ARS 0-14 hari L Tidak 23,62 0,34 23,96 Ya 
179.  103579 By. B Ny. NM 0-14 hari L Tidak 16,86 0,47 17,33 Ya 
180.  103577 By. RZAJ 0-14 hari L Tidak 20,45 1,14 21,59 Ya 
181.  103493 By. QS 0-14 hari L Tidak 15,03 0,48 15,51 Ya 
182.  103192 By. B Ny. NRP 0-14 hari P Tidak 15,15 0,75 15,9 Ya 
183.  103182 By. ARS 0-14 hari L Tidak 19,56 0,94 20,5 Ya 
184.  103579 By. B Ny. NM 0-14 hari L Tidak 19,5 0,58 20,08 Ya 
185.  101818 By. MNAF 0-14 hari P Tidak 12,64 0,47 13,11 Ya 
186.  100532 By. MAS 0-14 hari L  Tidak 21,43 0,38 21,81 Ya 



 

74 
 

187.  101247 By. B Ny. FH 0-14 hari L Tidak 23,85 1,17 25,02 Ya 
188.  101217 By. AFN 15-28 hari L Tidak 20,05 0,56 20,61 Ya 
189.  101157 By. B Ny. AAB 0-14 hari L Tidak 20,73 0,47 21,2 Ya 
190.  100782 By. B Ny. AFH 0-14 hari L Tidak 20,23 0,33 20,56 Ya 
191.  100780 By. B Ny. NFS 0-14 hari P Tidak 19,44 0,26 19,7 Ya 
192.  100732 By. NLA 0-14 hari P Tidak 30,68 0,26 30,94 Ya 
193.  100597 By. B Ny. WA 0-14 hari P Tidak 24,33 0,52 24,85 Ya 
194.  105735 By. B Ny. AS 0-14 hari L Tidak 14,31 0,34 14,65 Ya 
195.  105747 By. B. Ny. MDL 0-14 hari L Tidak 15,22 0,63 15,85 Ya 
196.  100074 By. B Ny. FM 0-14 hari P Tidak 13,41 0,43 13,84 Ya 
197.  100123 By. MRAYF 0-14 hari L Tidak 8,66 0,38 9,04 Ya 
198.  099826 By. B Ny. PAD 0-14 hari L Tidak 15,36 0,63 15,99 Ya 
199.  099838 By. MADS 0-14 hari L Tidak 20 0,50 20,5 Ya 
200.  099511 By. B Ny. SC 0-14 hari L Tidak 19,05 0,01 19,06 Ya 
201.  099395 By. SNAF 0-14 hari P Tidak 17,22 0,35 17,57 Ya 
202.  099689 By. B Ny. TNC 0-14 hari P Tidak 16,26 0,51 16,77 Ya 
203.  098819 By. AFP 0-14 hari L  Tidak 12,16 0,42 12,58 Ya 
204.  101547 By. B Ny. RHF 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
205.  101549 By. B Ny. SHS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
206.  101552 By. B Ny. AA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
207.  105511 By. B Ny. HS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
208.  105581 By. B Ny. AFM 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
209.  105598 By. B Ny. NR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
210.  105613 By. B Ny. HM 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
211.  105632 By. B Ny. NAPS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
212.  105698 By. B Ny. EAR 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
213.  105699 By. B Ny. NS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
214.  105718 By. B Ny. SA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
215.  105727 By. B Ny. NA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
216.  105748 By. B Ny. ALB 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
217.  105749 By. B Ny. NAS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
218.  105752 By. B Ny. NI 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
219.  105763 By. B Ny. SS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
220.  105789 By. B Ny. RA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
221.  105614 By. B Ny. SWB 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
222.  105570 By. B Ny. AAR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
223.  105569 By. B Ny. HN 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
224.  105566 By. B Ny. SAH 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
225.  105431 By. B Ny. RF 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
226.  105415 By. B Ny. HI 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
227.  105360 By. B Ny. PRH 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
228.  105356 By. B Ny. DP 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
229.  105342 By. B Ny. MA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
230.  105340 By. B Ny. MR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
231.  105322 By. B Ny. NSFF 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
232.  105325 By. B Ny. MPP 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
233.  105292 By. B Ny. FS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
234.  105289 By. B Ny. NA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
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235.  105273 By. B Ny.SS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
236.  105272 By. B Ny. ANZ 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
237.  105265 By. B Ny. RW 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
238.  105256 By. B Ny. SSA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
239.  102966 By. B Ny. HAA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
240.  102968 By. B Ny. Pt 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
241.  102976 By. B Ny. FF 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
242.  102978 By. B Ny. YH 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
243.  102977 By. B. Ny. SDS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
244.  102979 By. B Ny. IFA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
245.  102985 By. B Ny. MR 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
246.  102989 By. B Ny. IPS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
247.  102990 By. B Ny. IY 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
248.  102997 By. B Ny. SS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
249.  102643 By. B Ny. NA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
250.  102828 By. B Ny. SAS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
251.  101617 By. B Ny. NFA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
252.  101375 By. B. Ny. HT 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
253.  103120 By. B. Ny. MFF 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
254.  103116 By. B Ny. GAF 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
255.  103115 By. B Ny. FAS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
256.  103114 By. B Ny. SEA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
257.  103113 By. B Ny. ES 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
258.  103099 By. B Ny. EM 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
259.  103098 By. B Ny. IT 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
260.  103094 By. B Ny. FA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
261.  103007 By. B Ny. SH 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
262.  103003 By. B Ny. TA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
263.  103243 By. B Ny. NA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
264.  103132 By. B Ny. DK 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
265.  103130 By. B Ny. DN 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
266.  103128 By. B Ny. ANK 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
267.  103126 By. B Ny. DAM 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
268.  103123 By. B Ny. WA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
269.  103121 By. B Ny. FE 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
270.  103168 By. B Ny. AS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
271.  103164 By. B Ny. RR 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
272.  103163 By. B Ny. DA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
273.  103162 By. B Ny. DRA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
274.  103161 By. B Ny. SR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
275.  103158 By. B Ny. SDA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
276.  103157 By. B Ny. MM 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
277.  103203 By. B Ny. ASK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
278.  103200 By. B Ny. AAA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
279.  103197 By. B ny. SZK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
280.  103194 By. B Ny. AA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
281.  103175 By. B Ny. YKM 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
282.  103169 By. B Ny. RIR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
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283.  103112 By. B Ny. SH 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
284.  103111 By. B Ny. RT 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
285.  103106 By. B Ny. YPA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
286.  103104 By. B Ny. NA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
287.  103103 By. B Ny. MAS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
288.  103028 By. B Ny. NI 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
289.  103027 By. B Ny. FK 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
290.  103025 By. B Ny. AS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
291.  103016 By. B Ny. FR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
292.  103010 By. B Ny. AN 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
293.  103047 By. B Ny. IK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
294.  103040 By. B Ny. IS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
295.  103032 By. B Ny. ZS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
296.  103031 By. B Ny. KWF 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
297.  103030 By. B Ny. IR 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
298.  103083 By. B Ny. MY 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
299.  103074 By. B Ny. TS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
300.  103067 By. B Ny. RY 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
301.  103061 By. B Ny. HH 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
302.  103059 By. B Ny. ADN 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
303.  103058 By. B Ny. SS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
304.  103056 By. B Ny. SHB 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
305.  103055 By. B Ny. RS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
306.  103057 By. B Ny. FR 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
307.  103054 By. B Ny. ASE 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
308.  106567 By. B Ny. JH 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
309.  101678 By. B Ny. NW 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
310.  101672 By. B Ny. GK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
311.  101661 By. B Ny. MR 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
312.  101659 By. B Ny. SH 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
313.  101658 By. B Ny. IK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
314.  101655 By. B Ny. NA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
315.  101651 By. B Ny. APA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
316.  101648 By. B Ny. IN 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
317.  101647 By. B Ny. NAL 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
318.  101645 By. B Ny. HT 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
319.  101644 By. B Ny. SCB 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
320.  101642 By. B Ny. FWJ 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
321.  101635 By. B Ny. FAN 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
322.  101634 By. B Ny. FS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
323.  101629 By. B Ny. IMS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
324.  101628 By. B Ny. HH 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
325.  101623 By. B Ny. FRI 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
326.  101618 By. B Ny. DA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
327.  101617 By. B Ny.  NF 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
328.  101616 By. B Ny. FN 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
329.  101507 By. B Ny. AIA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
330.  101505 By. B Ny. RF 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
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331.  101498 By. B Ny. FVR 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
332.  101497 By. B Ny. YD 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
333.  101490 By. B Ny. SS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
334.  101542 By. B Ny. IK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
335.  101544 By. B Ny. AST 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
336.  093142 By. B Ny. AA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
337.  093411 By. B Ny. NRI 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
338.  093440 By. B Ny. NIP 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
339.  093457 By. B Ny. SRA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
340.  093642 By. B Ny. SF 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
341.  093767 By. B Ny. ASA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
342.  093813 By. B Ny. HA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
343.  093822 By. B Ny. DWA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
344.  094028 By. B Ny. DIM 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
345.  094054 By. DRS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
346.  094146 By. B Ny. UK 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
347.  094156 By. B Ny. IAM 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
348.  094209 By. B Ny. UDM 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
349.  094503 By. B Ny. AP 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
350.  094527 By. B Ny. JS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
351.  094532 By. B Ny. MY 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
352.  094754 By. B Ny. VE 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
353.  095141 By. B Ny. NIS 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
354.  095329 By. GTA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
355.  095335 By. MRES 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
356.  095486 By. B Ny. MY 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
357.  095546 By. AI 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
358.  095856 By. B Ny. NY 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
359.  095950 By. B Ny. NH 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
360.  096009 By. B Ny. JY 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
361.  096996 By. B Ny. RI 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
362.  097003 By. GAK 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
363.  097359 By. B Ny. NF 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
364.  097449 By. B Ny. WA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
365.  097979 By. B Ny. RS 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
366.  098207 By. B Ny. NM GI 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
367.  098208 By. B Ny. NM GII 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
368.  099075 By. MAA 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
369.  099223 By. B Ny. RA 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
370.  099238 By. B Ny. NF 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
371.  099700 By. B Ny. MIH 0-14 hari L Tidak - - - Tidak 
372.  099994 By. B Ny. LD 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
373.  100249 By. B Ny. RK 0-14 hari P Tidak - - - Tidak 
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1. Uji Univariat 

Statistics 

 

Diagnosa 
Hiperbilirubine

mia Asfiksia Jenis Kelamin 
N Valid 373 373 373 

Missing 0 0 0 
 

Diagnosa Hiperbilirubinemia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak 170 45.6 45.6 45.6 

Ya 203 54.4 54.4 100.0 
Total 373 100.0 100.0  

 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Laki-laki 207 55.5 55.5 55.5 

Perempuan 166 44.5 44.5 100.0 
Total 373 100.0 100.0  

 
Asfiksia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Tidak 369 98.9 98.9 98.9 

Ya 4 1.1 1.1 100.0 
Total 373 100.0 100.0  

 
 
  

Lampiran 2 Hasil SPSS 
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2. Uji Bivariat 

a. Jenis kelamin 

Crosstab 

 
Diagnosa Hiperbilirubinemia 

Total Tidak Ya 
Jenis Kelamin Laki-laki Count 80 127 207 

Expected Count 94.3 112.7 207.0 
Perempuan Count 90 76 166 

Expected Count 75.7 90.3 166.0 
Total Count 170 203 373 

Expected Count 170.0 203.0 373.0 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.003a 1 .003   
Continuity Correctionb 8.386 1 .004   
Likelihood Ratio 9.024 1 .003   
Fisher's Exact Test    .003 .002 
Linear-by-Linear 
Association 

8.979 1 .003   

N of Valid Cases 373     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75.66. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 
95% Confidence Interval 
Lower Upper 

Odds Ratio for Jenis Kelamin 
(Laki-laki / Perempuan) 

.532 .352 .805 

For cohort Diagnosa 
Hiperbilirubinemia = Tidak 

.713 .571 .889 

For cohort Diagnosa 
Hiperbilirubinemia = Ya 

1.340 1.100 1.633 

N of Valid Cases 373   
  



 

80 
 

b. Asfiksia 

Crosstab 

 
Diagnosa Hiperbilirubinemia 

Total Tidak Ya 
Asfiksia Tidak Count 170 199 369 

Expected Count 168.2 200.8 369.0 
Ya Count 0 4 4 

Expected Count 1.8 2.2 4.0 
Total Count 170 203 373 

Expected Count 170.0 203.0 373.0 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.386a 1 .066   
Continuity Correctionb 1.783 1 .182   
Likelihood Ratio 4.903 1 .027   
Fisher's Exact Test    .129 .087 
Linear-by-Linear 
Association 

3.377 1 .066   

N of Valid Cases 373     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.82. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 
For cohort Diagnosa 
Hiperbilirubinemia = Ya 

.539 .491 .593 

N of Valid Cases 373   
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Lampiran 3 Etik Penelitian 
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Lampiran 4 Izin Penelitian 
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Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 6 Dokumentasi 
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