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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ها 

 hamzah ’ apostrof ء

 ya Y Ye ى

Hamzah ((ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

 ا  
fatḥah A a 

 ا  
Kasrah I I 

 ا  
ḍammah U U 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 
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 ل ى  
fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

و    م 
fatḥah dan wau Au a dan u 

Contoh:  

ي ف       ك  :  Kaifa 

ل       ه و  :  Haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 . . . ى ا | . . . ر  ى
fatḥah dan alif atau yā’ Ā a dan garis di 

atas 

 ل ى
kasrah dan yā’ ̄ì i dan garis di 

atas 

و  م 
ḍammah dan wau Ū u dan garis di 

atas 

 qì̄la   :     ق ي ل  

ت   و   yamūtu   :  ي م 

4. Tā’  Marbūtah 

Transliterasi untuk  tā’  marbūtah ada dua, yaitu: tā’  marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat  fatḥah, kasrah dan  ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan  tā’  marbūtah yang diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka tā’  

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ةٌ الا ط ف ال   ض  و   rauḍah al-aṭfāl    :   ر 

ل ةٌ  ي ن ةٌ ال ف اض  د   al-madinah al-fāḍilah    :    ا ل م 

ةٌ  م  ك   al-ḥikmah    :             ال ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangakan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ) dalam transliterasi in dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh:  

بَّن ا  rabbanā     :     ر 

ي ن   ان جَّ      :     najjainā 

ق    al-ḥaqq     :     ال ح 

م    nu’’ima     :       ن عِّ

د و    aduwwun‘     :      ع 

Jika huruf  ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ى  --- ) maka ia ditranslasi seperti huruf maddah menjadi  ̄i. 

Contoh:  

ل يِّ   ali (bukan ‘aliyy atau aly)‘    :     ع 

ب ي   ر   arab ̄i (bukan ‘arabiyy  atau ‘araby)‘    :   ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif  

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

س    al-syamsu (bukan asy-syamsu)    :   ال س م 

ل ة              ل ز  ال ز    :    al-zalzalah (az-zalzalah) 

ل ة    al-falsafah    :    ال ف ل س 

 al-bilādu    :     ال ب لا ذ

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ن   و  ر   ta’murūna    :   تأ م 

ع      ’al-nau    :    الن و 

ءٌ   syai’un    :      ش ي 

ت   ر   umirtu    :     أم 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunkan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-

Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh: 

Contoh: 

Fi-Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadw ̄in  

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah”  yang didahului partikel seperti huruf  jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

Hamzah. 

Contoh: 

 billāh    ب اللِ       

ذ ي ن  الله        d ̄ìnullāh 

Adapun  tā’  marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

م ة  الله   ح   hum f ̄i raḥmatillāh   ه م  ف ي  ر 

10. Huruf  Kapital 

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalaam 

catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaż ̄ì bi Bakkata mubārakan 
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Syahru Ramaḍān al-laż ̄i unzila fih al-Qur’ān 

Naṣ ̄ìr al-D ̄ìn al-Ţūs ̄ì 

Abū Naṣr al-Farāb ̄ì 

Al-Gazāl ̄ì 

Al-Munqìż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Wal ̄ìd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-

Wal ̄ìd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wal ̄ìd Muhammad ibn) 

Naṣr Ḣāmid Abū Za ̄ìd, ditulis menjadi : Abū Za ̄ìd, Naṣr Ḣāmid (bukan: Za ̄ìd, 

Naṣr Ḣāmid Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt..  = subḥānahū wa ta ‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi salām 

H = Hijriah 

M = Mashi  

SM = Sebelum Masehi 

l. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

w. = Wafat tahun 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4 

HR = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Hamraa Bachtiar 

NIM : 70600119036 

Judul : Analisis Faktor Risiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Pampang Kota Makassar Tahun 2021 

 

Anemia yang terjadi selama masa kehamilan merupakan masalah nasional 

bagi negara-negara di dunia terutama negara berkembang. Anemia menjadi gejala 

dari kondisi seperti kehilangan komponen darah, komponen pembentuk darah yang 

mengalami penurunan. Anemia berkontribusi pada risiko kematian wanita hamil 

baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Oleh karena itu, perlu atensi 

lebih dari banyak pihak mengenai kejadian anemia pada ibu hamil terutama pada 

layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor 

risiko usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pampang Kota Makassar. Penelitian ini 

bersifat analitik observasional dengan pendekatan cross sectional berdasarkan data 

sekunder dari rekam medis pasien yang diambil di Puskesmas Pampang Kota 

Makassar tahun 2021. Sampel penelitian berjumlah 239 orang (purposive 

sampling). Hasil analisis pada kejadian anemia diperoleh faktor risiko usia ibu p-

value 0.000, paritas p-value 0.000, jarak kehamilan p-value 0.000, pendidikan p-

value 0.258 dan pekerjaan p-value 0.000. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

usia, paritas, jarak kehamilan dan pekerjaan dengan kejadian anemia . Tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kejadian anemia pada 

ibu hamil di Puskesmas Pampang Kota Makassar.  

Kata Kunci: Analisis, Faktor Risiko, Anemia, Ibu Hamil  
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ABSTRACT 

Nama : Hamraa Bachtiar 

NIM : 70600119036 

Title : Analysis of Risk Factors for Anemia in Pregnant Women at Puskesmas 

Pampang Makassar City in 2021 

 

The anemia that occurs during pregnancy is a national concern for countries 

in the world, especially for developing countries. Anemia is a symptom of 

conditions such as loss of blood components, blood-forming components that have 

decreased. Anemia contributes to the risk of death of pregnant women both during 

pregnancy and after childbirth. Therefore, more attention is needed from many 

parties regarding the incidence of anemia in pregnant women, especially in health 

facilities. This study aims to determine the relationship between the risk factors of 

age, parity, pregnancy distance, education and work with the incidence of anemia 

in pregnant women at Puskesmas Pampang Makassar City. This research is an 

observational analytic with a cross-sectional approach based on secondary data 

from patient medical records taken at Puskesmas Pampang Makassar City in 2021. 

The study sample amounted to 239 people (purposive sampling). The results of the 

analysis on the incidence of anemia obtained risk factors for maternal age p-value 

0.000, parity p-value 0.000, pregnancy distance p-value 0.000, education p-value 

0.258 and occupation p-value 0.000. There is a significant relationship between 

age, parity, pregnancy spacing and occupation with the incidence of anemia. There 

is no significant relationship between education and the incidence of anemia in 

pregnant women at Puskesmas Pampang Makassar City. 

Keywords: Analysis, Risk Factors, Anemia, Pregnant Women 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anemia yang terjadi selama masa kehamilan merupakan masalah nasional 

bagi negara-negara di dunia terutama negara berkembang (Anggraini, 2018). 

Sebagai salah satu masalah kesehatan global, anemia memberi pengaruh kepada 56 

juta wanita di seluruh dunia dan dua pertiga ditemukan di Asia (Ayu, 2021). 

Anemia memberi gambaran mengenai tingkat kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat, dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan berkenaan dengan tingkat 

kualitas sumber daya manusia. Anemia yang dialami oleh ibu selama masa hamil 

dikatakan sebagai “potential danger to mother and child” dalam artian “anemia 

merupakan potensi bahaya bagi ibu dan anak”. Oleh karena itu, perlu atensi lebih 

dari banyak pihak mengenai kejadian anemia pada ibu hamil terutama pada layanan 

kesehatan (Sarwinanti & Sari, 2019).  

Anemia pada ibu hamil berhubungan dengan mortalitas dan morbiditas bagi 

ibu dan bayi, termasuk diantaranya risiko keguguran, stillbirth, prematur, dan berat 

badan lahir rendah. Anemia juga memberikan pengaruh terhadap 5 target gizi 

secara global yaitu pendek (stunting), BBLR, childhood overweight, ASI eksklusif, 

dan wasting. Penyebab tersering anemia pada kehamilan adalah defisiensi zat besi, 

yang terjadi karena ketidakseimbangan antara cadangan zat besi, tidak adekuatnya 

asupan besi atau gangguan absorpsi, peningkatan kebutuhan zat besi selama  

kehamilan atau proses pertumbuhan,serta akibat menstruasi maupun infeksi cacing 

(Wiraprasidi et al., 2017). 
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Anemia merupakan suatu keadaan dimana konsentrasi hemoglobin <12 g/dL 

oleh wanita yang tidak hamil dan < 10 g/dL oleh wanita hamil atau pada masa nifas 

(Irianti, 2015). Selama masa kehamilan ibu dikategorikan mengalami anemia 

apabila kadar hemoglobin <11 gr/dL pada trimester I dan III, adapun pada trimester 

II dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin <10.5 gr/dL. Ukuran Hb dan sel 

darah dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya keadaan fisiologis, lingkungan 

tempat tinggal, usia, jenis kelamin serta berbagai faktor lain (Sarwinanti & hseksp, 

2019). Anemia menjadi gejala dari kondisi seperti kehilangan komponen darah, 

elemen tidak adekuat atau komponen pembentuk darah yang mengalami penurunan 

hingga terjadi kapasitas pengangkut oksigen darah yang menurun (Octaviana & 

Indrasari, 2021). 

Terdapat tiga kondisi yang menjadi penyebab kematian ibu secara langsung, 

yaitu perdarahan (32%), hipertensi (25%), dan infeksi (5%). Adapun yang menjadi 

salah satu penyebab kematian ibu hamil secara tidak langsung adalah anemia. 

Anemia berkontribusi pada risiko kematian wanita hamil baik selama kehamilan 

maupun setelah melahirkan (Rahayu et al., 2021).  

Ibu yang sedang hamil akan mengalami peningkatan laju absorpsi zat besi 

sehingga tetap berpotensi mengalami defisiensi walaupun telah diberikan suplemen 

cadangan besi, terlebih pada ibu hamil dengan cadangan besi yang rendah tentunya 

akan mengalami kegagalan pemenuhan zat besi hingga mengalami anemia saat 

masa kehamilan (Sari et al., 2021). 

Taraf keberhasilan program kesehatan pada program Kesehatan ibu dan anak 

dapat diukur dengan menggunakan indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI) 
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(Abrori et al., 2015). Kematian ibu pada indikator ini merupakan semua kematian 

selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh 

pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. 

AKI sendiri dihitung berdasarkan semua kematian dalam ruang lingkup tersebut 

pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Bukan hanya menilai program kesehatan ibu, 

indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena memiliki 

sensitifitas terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, yang berasal dari sisi 

aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum, di Indonesia mengalami penurunan 

kematian ibu selama periode 1991- 2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 

kelahiran hidup. Walaupun hasil penilaian mengalami penurunan angka kematian 

ibu, tetapi angka tersebut belum berhasil mencapai target MDGs yaitu sebesar 102 

per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Diperoleh hasil Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menunjukkan  angka kematian ibu tiga kali lipat 

dibandingkan target MDGs (Kemenkes RI, 2022).   

Beberapa kondisi menjadi aspek yang dapat menimbulkan anemia selama 

masa kehamilan diantaranya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. 

Faktor internal seperti usia, paritas, jarak kehamilan, penyakit bawaan, ataupun 

kondisi selama kehamilan. Adapun faktor eksternal seperti pendidikan, pekerjaan, 

sosial budaya, maupun ekonomi. Pada wanita berusia dibawah 20 tahun diketahui 

bahwa organ dalam tubuhnya masih menjalani proses pematangan dan 

perkembangan seperti pada proses pematangan sistem reproduksi. Pada tahap 

perkembangan organ reproduksi tubuh memerlukan suplai yang tercukupi dari 

berbagai zat gizi. Sehingga apabila seorang perempuan mengalami proses 
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kehamilan di rentan usia ini maka angka kebutuhan zat gizi lebih besar 

dibandingkan perempuan yang hamil pada usia >20 tahun. Kebutuhan tubuh yang 

tidak tercukupi akan berdampak pada terjadinya anemia selama masa kehamilan. 

Adapun wanita yang hamil pada usia  >35 tahun juga berisiko mengalami anemia, 

hal ini akibat kekuatan daya tahan tubuh sudah mulai menurun dan berujung dengan 

risiko mengalamai permasalahan pada dalam proses mengandung (Sari et al., 2021).  

Data badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) pada 

tahun 2017 menyatakan bahwa prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia 

defisiensi besi sekitar 35- 37% dan semakin meningkat seiring pertambahan usia 

kehamilan. Secara global prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia adalah 

41,8%. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Asia sebesar 48,2%. Kejadian anemia 

defisiensi zat besi lebih cenderung terjadi di negara berkembang dari pada negara 

maju, 36% atau sekitar 1.400 juta menderita anemia dari perkiraan populasi 3.800 

juta orang. Adapun prevalensi pada negara maju sekitar 8% atau diperkirakan 100 

juta orang dari perkiraan populasi 1.200 juta orang (Novianti et al, 2022).  

Di Indonesia prevalensi anemia dalam kehamilan pada tahun 2018 mencapai 

48,9%. Data diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ibu hamil 

dengan kadar hemoglobin 8-11 mg/dl sebanyak 23.478 orang (98,49%) sedangkan 

ibu hamil dengan kadar hemoglobin < 8 mg/dl sebanyak 361 orang (1,15%) 

(Rahayu et al., 2021). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Makassar 

sendiri kejadian anemia pada ibu hamil mencapai 29.482 jiwa pada tahun 2018 yang 

mengalami kenaikan kasus dari tahun 2016 dengan total kejadian 28.698. Data dari 

Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2021 menunjukkan angka kejadian anemia 
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pada ibu hamil pada PKM Pampang sebanyak 225 kasus, PKM Paccerekang 

sebanyak 221 kasus, PKM Kassi-kassi sebanyak 137 kasus, PKM Tamalate 

sebanyak 109 kasus dan PKM Dahlia sebanyak 133 kasus.  

Salah satu upaya pencegahan terjadinya gangguan selama masa kehamilan 

oleh pemerintah adalah pemberian zat besi (tablet Fe) kepada ibu yang harus 

dikonsumsi setiap hari sebanyak 90 tablet selama kehamilan (Mardha & Syafitri, 

2020).  Selain itu dalam hal ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 

BKKBN mengeluarkan sebuah keputusan sebagai langkah upaya mengatasi 

berbagai komplikasi pada masa kehamilan, keputusan tersebut dikenal dengan “4 

Jangan dan 3 Terlambat”. Adapun 4 jangan tersebut adalah pertama jangan hamil 

terlalu dekat, kedua jangan sering melahirkan, ketiga jangan terlalu dekat jarak 

anak, dan keempat jangan hamil dan melahirkan dengan usia terlalu tua. Keputusan 

4 jangan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya 3 terlambat yaitu terlambat mendeteksi kalainan ibu hamil, terlambat ke 

fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan Kesehatan (Gusnidarsih, 

2020).  

Fase kehamilan dapat menjadi penentu kapasitas anak yang akan dilahirkan, 

hal ini karena kondisi janin didalam kandungan menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Sehingga status gizi pada ibu hamil memberi pengaruh besar 

pada kesehatan ibu guna menunjang proses kehamilan (Novianti, 2022). Dampak 

anemia bagi anak dapat berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan 

janin. Selanjutnya dampak anemia pada ibu hamil menjadi faktor risiko timbulnya 

beberapa hal seperti pada masa kehamilan dapat berupa terjadinya abortus, dan 
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partus premature. Pada masa persalinan dapat menimbulkan partus lama, syok, 

ketuban Pecah Dini (KPD), gangguan his ataupun infeksi intrapartum. Pada masa 

nifas dapat mengakibatkan beberapa hal seperti perdarahan postpartum, infeksi 

postpartum, dan produksi air susu berkurang (Gusnidarsih, 2020).  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor risiko 

terjadinya anemia pada ibu hamil di PKM Pampang dengan kasus anemia tertinggi 

di Kota Makassar pada tahun 2021.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah: “Berapa besar  faktor 

risiko usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian  

anemia di Puskesmas Pampang Kota Makassar?” 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara usia ibu dengan kejadian anemia 

b. Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian anemia 

c. Terdapat hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian anemia 

d. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan kejadian anemia 

e. Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kejadian anemia 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

a. Tidak ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian anemia 

b. Tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian anemia 

c. Tidak ada hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian anemia 
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d. Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian anemia 

a) Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kejadian anemia 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

 

2. Ruang Lingkup Tabel 2. 1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

Usia Ibu 

hamil 

 

 

 

 

 

Usia adalah 

suatu umur 

seorang individu 

yang terhitung 

mulai saat 

dilahirkan 

sampai saat ini 

Melihat data 

rekam medik 

pasien 

<20 dan >35 

tahun: Risiko 

tinggi 

 

20 - 35 tahun: 

Risiko rendah 

Nominal 

Paritas  Paritas adalah 

jumlah 

kehamilan yang 

menghasilkan 

janin dan 

mampu hidup 

diluar rahim. 

Melihat data 

rekam medik 

pasien 

>3:  

Risiko tinggi 

 

< 3:  

Risiko rendah 

Nominal 

Jarak 

Kehamilan 

Jarak kehamilan 

adalah waktu 

antara kehamilan 

saat ini dengan 

kehamilan 

sebelumnya. 

Melihat data 

rekam medik 

pasien 

< 2 dan >5 tahun:  

Risiko tinggi 

 

2 - 5 tahun:  

Risiko rendah 

 

Nominal 

Pekerjaan Pekerjaan adalah 

aktivitas sehari-

hari yang 

dilakukan oleh 

pasien. Ibu 

rumah tangga 

masuk kedalam 

kriteria tidak 

bekerja.  

Melihat data 

rekam medik 

pasien 

Tidak Bekerja: 

Risiko tinggi 

 

Bekerja: Risiko 

rendah 

 

Nominal 
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Ruang lingkup pada penelitian ini mencari hubungan antara usia, paritas, 

jarak kehamilan, pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian anemia dengan melihat 

data rekam medik pasien di Puskesmas Pampang Kota Makassar. 

 

 

E. Kajian Pustaka 

 

Pendidikan Pendidikan 

adalah tingkatan 

pendidikan 

terakhir yang 

ditempuh oleh 

pasien. 

Pendidikan 

rendah terdiri 

atas sekolah 

dasar dan 

sekolah 

menengah. 

Pendidikan 

tinggi meliputi 

jenjang perguran 

tinggi.  

Melihat data 

rekam medik 

pasien 

Pendidikan 

Rendah: Risiko 

tinggi 

 

Pendidikan Tinggi: 

Risiko rendah 

Nominal 

Variable Dependen 

Anemia 

pada bu 

hamil 

 

 

Anemia 

merupakan suatu 

keadaan dimana 

sel darah merah 

menurun hingga 

kadar oksigen 

untuk kebutuhan 

organ-organ vital 

pada ibu dan 

janin menjadi 

berkurang yang 

di tandai dengan 

menurunnya 

kadar 

hemoglobin. 

Melihat data 

rekam medik 

pasien  

Anemia: < 11 

mg/dL 

 

Tidak anemia: > 

11 mg/dL 

Nominal 

Tabel 2. 2 Kajian Pustaka 
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F. Tujuan Penilitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian anemia 

pada  ibu hamil di Puskesmas Pampang Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui angka kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas 

Pampang 

b. Untuk mengetahui hubungan usia dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul dan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan dan 

Persamaan 

Penelitian 

Tessa 

Sjahrani, 

Vera Faridah 

(2019) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Anemia Pada Ibu 

Hamil 

Metode:  

Cross Sectional 

Ada hubungan yang 

bermakna antara usia 

ibu hamil, jarak 

kelahiran, usia 

kehamilan dan 

pengetahuan ibu hamil 

dengan kejadian 

anemia (p-value = 

0,000). Serta tidak ada 

hubungan yang 

bermakna antara 

paritas dengan kejadian 

anemia (p-value = 

0,472). 

Persamaan: 

Variabel penilitian 

yaitu hubungan 

jarak kehamilan 

dan paritas dengan 

kejadian ibu hamil.  

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

yaitu usia ibu 
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c. Untuk mengetahui hubungan paritas dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil. 

d. Untuk mengetahui hubungan jarak kehamilan dengan kejadian anemia pada 

ibu hamil 

e. Untuk mengetahui hubungan pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil 

I Putu A. 

Wiraprasidi, 

Shirley E. 

Kawengian, 

Nelly 

Mayulu 

(2017) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Kadar 

Hemoglobin pada 

Ibu Hamil di 

Puskesmas Lolak 

Metode:  

Cross Sectional 

Tidak terdapat 

hubungan bermakna 

antara kadar 

hemoglobin dengan 

usia ibu, usia 

kehamilan, jarak 

kehamilan, ukuran 

LILA, status pekerjaan, 

tingkat pendidikan, 

pendapatan keluarga, 

dan pola konsumsi. 

Persamaan: 

Variabel penilitian 

yaitu usia ibu, 

jarak kehamilan, 

status pekerjaan 

dan pendidikan 

dengan kejadian 

anemia pada ibu 

hamil.  

Perbedaan: 

Variabel penelitian 

yaitu usia 

kehamilan, ukuran 

LILA,pendapatan 

keluarga dan pola 

konsumsi serta 

kadar hemoglobin.  
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Lia Novianti, 

Helni 

Anggraini, 

Sendy 

Pratiwi 

Rahmadhani 

(2022) 

Hubungan Usia, 

Paritas DAppN 

Jarak Kehamilan 

dengan Kejadian 

Anemia pada Ibu 

Hamil Multipara 

di Praktek 

Mandiri Bidan 

Kelurahan 

Sukajadi 

Kabupaten 

Banyuasin 2020 

Metode:  

Cross Sectional 

Angka kejadian anemia 

pada ibu hamil 

multipara sebesar 

66,2%, 55,4% usia 

berisiko tinggi, 52,3% 

ibu dengan paritas 

tinggi dan 75,4% ibu 

dengan jarak 

kehamilan berisiko 

tinggi 

Persamaan: 

Variabel penilitian 

yaitu hubungan 

usia, paritas dan 

jarak kehamilan 

dengan kejadian 

anemia pada ibu 

hamil. Dan metode 

penelitian 

Perbedaan: 

Jumlah sampel, 

tempat dan waktu 

penelitian.  

 

Ika 

Sumiyarsi, 

Angesti 

Nugrahen,Sri 

Mulyani, 

Erindra Budi 

(2018) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Hemoglobin Ibu 

Hamil Trimester 

III 

Metode:  

Korelasional 

Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi kadar 

Hb ibu hamil yaitu 

faktor dasar, faktor 

langsung, dan tidak 

langsung 

Persamaan: 

Variabel penilitian 

yaitu hubungan 

usia, paritas, jarak 

kehamilan, 

pendidikan dan 

pekerjaan dengan 

kejadian anemia 

pada ibu hamil.  

Perbedaan: 

Jumlah sampel, 

tempat dan waktu 

penelitian.  



12 
 

 
 

f. Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil 

G. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti 

 Menambah pengetahuan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah 

didapatkan dibidang kesehatan terutama mengenai hubungan usia, paritas, jarak 

kehamilan, pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian anemia pada ibu hamil.  

2. Bagi Instansi 

 

Notesya 

Astri 

Amanupunny

o,Zahroh 

Shaluhiyah,  

Ani 

Margawati 

(2018) 

Analisis Faktor 

Penyebab Anemia 

pada Ibu Hamil di 

Puskesmas 

Kairatu Seram 

Barat 

Metode :  

Cross Sectional 

Faktor umur 20-35 

tahun merukan faktor 

protektif yang dapat 

mencegah anemia atau 

tidak berisiko anemia 

dalam kehamilan 

dibandingkan umur < 

20->35 tahun.  Faktor 

konsumsi suplemen zat 

besi dimana reponden 

yang tidak patuh 

berisiko 17,8 kali lebih 

besar untuk mengalami 

anemia dibandingkan 

yang patuh.  

Persamaan: 

Variabel penilitian 

yaitu hubungan 

usia, paritas dan 

jarak kehamilan  

dengan kejadian 

anemia pada ibu 

hamil. Dan metode 

penelitian 

Perbedaan: 

Variable penelitian 

yaitu konsumsi 

TTD, 

Sayur,buah,kopi/th

e dan sosial 

ekonomi.  
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a. Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya 

mengenai hubungan usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan pekerjaan 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 

b. Menambah referensi bacaan terkait ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

3. Bagi Puskesmas Pampang 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi Puskesmas 

Pampang agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan 

utamanya dalam menghadapi kasus anemia pada ibu hamil.  

4. Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang hubungan usia, 

paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian anemia pada 

ibu hamil. Sehingga ibu hamil lebih paham dan mengerti mengenai faktor penyebab 

yang berkaitan dengan anemia. 

5. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan juga dasar yang 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam  

menuntaskan kejadian anemia dalam kehamilan. 



 
 

14 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Anemia  

a. Definisi 

 

Anemia didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin yang kurang dari 11 

gr/dL. Anemia merupakan kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan darah 

dalam membaca oksigen akibat penurunan jumlah sel darah merah atau 

berkurangnya konsentrasi hemoglobin dalam sirkulasi darah (Cunngingham, 

2017). 

Selama kehamilan, trimester akhir menjadi masa dimana fetus mengalami 

pertumbuhan terbesarnya. Terjadi penambahan berat hampir dua kali lipat 

selama 2 bulan terakhir kehamilan. Umumnya, ibu tidak mengabsorbsi cukup 

protein, kalsium, fosfat, dan besi dari dietnya selama bulan-bulan terakhir 

kehamilan untuk menyuplai kebutuhan ekstra fetus. Dalam hal ini guna 

mengantisipasi adanya kebutuhan tambahan tersebut, tubuh ibu telah 

menyimpan zat-zat sebagian di plasenta, tetapi sebagian besar di tempat 

penyimpanan normal ibu. Bila tidak ada elemen-elemen nutrisi yang cukup pada 

diet seorang ibu hamil, dapat terjadi sejumlah defisiensi pada ibu, terutama pada 

kalsium, fosfat, besi, dan vitamin. Sebagai contoh, janin akan membutuhkan 

sekitar 375 mg besi sebagai bahan yang membentuk darahnya, dan ibu 

membutuhkan tambahan 600 mg untuk membentuk darah tambahan bagi dirinya 
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sendiri. Simpanan besi bukan hemoglobin normal pada ibu di luar kehamilan 

sering hanya 100 mg dan hampir tidak pernah lebih dari 700 mg.  

Oleh karena itu, bila kebutuhan besi yang tidak tercukupi dalam 

makanannya, ibu hamil dapat mengalami anemia hipokrom. Selain itu, penting 

bahwa ibu hamil mendapat vitamin D, karena meskipun jumlah total kalsium 

yang dipakai oleh janin sedikit, kalsium biasanya kurang diabsorpsi oleh saluran 

pencernaan ibu tanpa adanya vitamin D. Akhirnya, hal yang dapat terjadi berupa 

sesaat sebelum bayi lahir, vitamin K sering ditambahkan pada diet ibu sehingga 

bayi mempunyai cukup protrombin untuk mencegah perdarahan, terutama 

perdarahan otak akibat proses kelahiran.  

Anemia merupakan kondisi terjadinya kelainan darah dimana seseorang 

yang menderita anemia memiliki jumlah sel darah merah atau konsentrasi 

hemoglobin (Hb) yang sangat rendah. Kondisi anemia dapat didiagnosis dengan 

mengukur kadar Hb dalam darah (Kusumawardani, 2018). Berdasarkan 

pemeriksaan hemoglobin dapat di klasifikasikan menjadi 3 kategori diantaranya 

anemia ringan (Hb 9-11 g/dl), anemia sedang (Hb 7-8 g/dl), dan anemia berat 

(Hb < 7 g/dl) (Aini, 2020). 

b. Epidemiologi 

 

Frekuensi anemia selama kehamilan bergantung terutama pada status besi 

sebelum kehamilan dan suplementasi prenatal. Penyakit ini lebih sering dijumpai 

pada wanita kurang mampu dan dipengaruhi oleh kebiasaan makan 

(Cunngingham, 2017).  
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Kejadian anemia lebih mungkin dialami oleh wanita muda akibat 

perdarahan menstruasi yang dialami secara teratur. Anemia berpeluang dialami 

pada orang dengan usia muda ataupun usia tua, namun kejadian anemia pada 

usia tua lebih cenderung menimbulkan gejala akibat disertai gangguan kesehatan 

lainnya. Kondisi kelainan darah ini dapat menjadi penyebab kecacatan kronis 

yang berdampak besar, bukan hanya pada tingkat kesehatan tetapi juga ekonomi, 

dan kesejahteraan sosial. Penduduk dunia yang menderita anemia berjumlah 

sekitar 30% atau 2,20 miliar orang, yang sebagian besar diantaranya tinggal di 

daerah tropis. Prevalensi global anemia sekitar 51% (Kusumawardani, 2018). 

 Kejadian anemia pada kehamilan tertinggi disebabkan oleh defisiensi besi. 

Adapun prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan Afrika 

sebesar 57,1%, Asia 48,2%, Eropa 25,1% dan Amerika 24,1%. Kejadian anemia 

pada wanita yang hamil, memiliki persentase lebih tinggi dari pada kejadian 

anemia pada wanita yang tidak hamil, di negara berkembang yakni 41% pada 

wanita tidak hamil dan 51% pada wanita hamil, sedangkan angka kejadian 

wanita hamil anemia di dunia menurut perkiraan sebanyak 41,8% (Safithri et al., 

2019).  

Adapun prevalensi kejadian anemia di Indonesia masih cukup tinggi. 

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32 %, 

yang bermakna 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Hal ini dipengaruhi oleh 

tidak optimalnya kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan asupan gizi yang 

baik serta kurangnya aktifitas fisik. Prevalensi anemia pada ibu hamil di 

Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 sekitar 48,9%, 
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yaitu ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11,0 gram/dl yang mengalami 

anemia di daerah perkotaan maupun  pedesaan (Kemenkes RI, 2018).  

c. Etiologi  

Anemia pada umumnya diakibatkan oleh kekurangan zat-zat nutrisi, 

seringkali kekurangannya bersifat multipel dengan manifestasi klinik yang 

disertai infeksi, gizi buruk, atau kelainan herediter seperti hemoglobinopati. 

Namum penyebab  yang mendasari anemia gizi termasuk asupan yang tidak 

memadai, absorbsi yang tidak adekuat, peningkatan kehilangan nutrisi, 

kebutuhan yang berlebihan, dan pemanfaatan nutrisi hemopoietik yang tidak 

memadai. Sekitar 75% anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi, 

yang menunjukkan gambaran eritrosit mikrositik hipokrom pada apusan darah 

tepi. Penyebab paling umum kedua adalah anemia megaloblastik yang dapat 

disebabkan oleh defisiensi asam folat dan defisiensi vitamin B12. Penyebab lain 

anemia yang jarang ditemui antara lain adalah hemoglobinopati, proses 

inflamasi, toksisitas zat kimia, dan keganasan (Prawihardjo, 2020). 

Anemia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan 

penyebabnya. Pertama ialah anemia karena hilangnya sel darah merah. Kondisi 

kehilangan sel darah merah karena perdarahan yang dapat terjadi karena 

berbagai sebab seperti cedera, perdarahan saluran cerna, perdarahan uterus, 

perdarahan hidung, atau perdarahan karena untuk operasi. Kedua, anemia yang 

terjadi karena penurunan produksi sel darah merah,  yang menjadi penyebab 

kekurangan unsur penyusunan sel darah merah (asam folat, vitamin B12 dan zat 

besi), gangguan fungsi sumsum tulang (adanya tumor, pengobatan, toksin), 
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stimulasi yang tidak adekuat karena berkurangnya eritropolitan (pada penyakit 

ginjal kronik). Ketiga ialah anemia akibat meningkatnya destruksi/kerusakan sel 

darah merah yang disebabkan oleh aktifnya Reticuloendhotelial System (RES) 

secara berlebihan, peningkatan penghancuran sel darah merah biasanya 

disebabkan oleh faktor kemampuan  sumsum tulang untuk merespon penurunan 

sel darah merah kurang karena meningkatnya jumlah retikulosit dalam sirkulasi 

darah, meningkatnya sel darah merah yang masih muda dalam sumsum tulang 

dibandingkan yang matur/matang, dan ada atau tidaknya hasil destruksi sel darah 

merah dalam sirkulasi (seperti meningkatnya kadar bilirubin) (Prawihardjo, 

2020). 

d. Faktor Risiko 

Beberapa faktor utama yang menyebabkan ibu hamil mengalami anemia 

diantaranya ialah kehilangan darah, penurunan produksi sel darah merah atau 

perusakan sel darah merah yang lebih cepat dari kondisi fisiologis. Faktor-faktor 

tersebut dapat disebabkan oleh tidak optimal dalam mengkonsumsi makanan 

yang mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat dan vitamin C, unsur-unsur 

yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi 

menjadi penyebab utama anemia sekitar 20%, 50% pada wanita hamil. Pada 

kehamilan anemia terjadi karena meningkatnya jumlah kebutuhan zat besi guna 

pertumbuhan janin bayi yang dikandungnya, apabila intake ibu kurang dalam 

mengkonsumsi zat besi maka akan meningkatkan risiko terjadinya anemia 

(Maywati & Novianti, 2020).  
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Selain pola konsumsi zat besi yang inadekuat, anemia pada ibu hamil juga 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti tingkat pengetahuan, 

pendidikan, paritas, usia serta status gizi ibu hamil. Terjadinya anemia akibat 

rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang kebutuhan gizi, akan berdampak pada 

masalah pemenuhan menu makanan yang rendah dan tidak teratur. Selanjutnya 

status gizi berkaitan akan dengan keperluan zat besi selama kehamilan akan 

bertambah terutama pada trimester akhir. Selain itu paritas juga menjadi faktor 

risiko kejadian anemia karena semakin sering seorang wanita melahirkan maka 

semakin besar risiko kehilangan darah dan berdampak pada penurunan kadar 

Hb. Selain memberikan pengaruh langsung kepada ibu hamil, anemia juga dapat 

memberi dampak bagi kesehatan bayi yang dikandungnya. Anemia 

meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR) dan 

perinatal mortality rate. Selain itu, anemia juga berhubungan dengan kejadian 

depresi postpartum (Kusumawardani et al., 2018).  

Beberapa faktor risiko dan penyebab lain yang dapat menyebabkan  anemia: 

1) Genetik, seperti beberapa  kelainan darah yang dibawa sejak lahir antara 

lain Hemoglobinopati, Thalasemia, abnormal enzim glikolitik, dan 

Fanconi anemia 

2) Nutrisi, dimana kejadian anemia yang disebabkan oleh defisiensi besi, 

defisiensi asam folat, defisiensi vitamin B 12, alkoholis, dan 

kekurangan nutrisi/malnutrisi 

3) Perdarahan 

4) Imunologi 
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5) Penyakit infeski seperti hepatitis, Cytomegalovirus, Parvovirus, 

Clostridia, sepsis gram negatif, malaria, dan toksoplasmosis 

6) Pengaruh efek obat-obatan dan zat kimia; termasuk agen chemoterapi, 

anticonvulsi, kontrasepsi, dan zat kimia toksik 

7) Trombotik, Trombositopenia Purpura, dan Syndoroma Uremik 

Hemolitik 

8) Pengaruh fisik seprti trauma, luka bakar, dan pengaruh gigitan luar 

9) Penyakit kronis dan maligna; di antaranya adalah gangguan pada ginjal 

dan hati, infeksi kronis dan Neoplasma (Parulian et al., 2016).   

e.  Etiologi anemia selama kehamilan 

Tabel 2. 3 Etiologi Anemia 

Didapat 

Anemia defisiensi besi  

Anemia akibat kehilangan darah akut 

Anemia pada peradangan dan keganasan 

Anemia megaloblastic 

Anemia hemolitik didapat 

Anemia aplastic dan hipolastik 

Herediter 

Talasemia 

Hemoglobinopati sel sabit 

Hemoglobinopati lain 

Anemia hemolitik herediter 

Sumber : (Cunngingham, 2017) 
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f. Patofisiologi 

 

   Sumber : (Parulian et al., 2016) 

Anemia disebabkan oleh perubahan fisiologis yang terjadi selama 

kehamilan. Kondisi anemia dapat memperburuk atau diperburuk oleh kehamilan 

itu sendiri. Selama masa kehamilan terjadi peningkatan plasma yang 

mengakibatkan peningkatan volume darah ibu. Peningkatan plasma tersebut 

tidak mengalami keseimbangan dengan sel darah merah sehingga 

mengakibatkan terjadinya penurunan kadar hemoglobin. Selanjutnya 

kekurangan vitamin B12 juga dapat menjadi penyebab terjadinya anemia, 

dimana biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang mengandung 

B12, terutama pada pasien dengan kebiasaan vegetarian (Cunngingham, 2017).  

Bagan 2. 1 Patofisiologi Anemia 
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Terjadinya perubahan hematologi selama dalam kehamilan disebabkan oleh 

perubahan sirkulasi. Pada saat kehamilan terjadi penurunan eritropoiesis yang 

menyebabkan kehilangan darah selama kehamilan sehingga terjadi penurunan 

sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam keadaan anemik yang tampak dan 

terjadi penurunan kemampuan darah dalam membawa oksigen sehingga 

menyebabkan kondisi hipoksia jaringan dan terjadi gejala malaise, dispneu, 

pucat pada kulit dan mukosa, pusing dan letargi. Adapun mekanisme 

kompensasi seperti meningkatnya kebutuhan kerja jantung, hearth rate dan 

stroke volume meningkat (Parulian et al., 2016).  

g. Tanda dan Gejala Anemia 

Anemia merupakan kondisi patologis dan perlu dianalisa penyebab yang 

mendasarinya. Gejala utama pada seseorang yang mengalami anemia adalah 

fatigue, denyut  nadi teras cepat, tanda dan gejala keadaan hiperdinamik (denyut 

nadi kuat dan jantung berdebar). Pada kondisi anemia yang lebih berat, dapat 

timbul letargi, konfusi, dan komplikasi yang mengancam jiwa (gagal jantung, 

angina, aritmia dan/ atau infark miokard) (Amalia & Tjiptaningrum, 2016).  

Kondisi anemia dapat terjadi dari tingkatan ringan hingga berat, dengan 

manifestasi klinis yang beragam. Pada keadaan anemia ringan, kebanyakan 

kasus tidak menimbulkan gejala apapun. Akan tetapi, jika anemia terjadi dalam 

jangka waktu yang lama (kronis), tubuh mampu beradaptasi dan melakukan 

kompensasi terhadap  perubahan yang terjadi.  Dalam kondisi seperti ini 

mungkin tidak ada gejala yang timbul hingga status anemia meningkat menjadi 

anemia berat. Namuin dibeberapa kasus, anemia ringan juga dapat menimbulkan 
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gejala lemah, lesu, kepala pusing, lalai, letih ataupun lelah dan  jika terjadi dalam 

jangka waktu yang lama pasien akan mengalami wajah pucat, palpitasi, dan 

sesak napas (Sugihantono, 2016). Pada kasus anemia dengan derajat berat, akan 

menimbulkan gejala yang lebih sering dibandingkan anemia derajat ringan 

seperti pada keadaan umum pasien terlihat pucat, tampak kelelahan, sulit 

berkonsentrasi, sakit kepala, pusing, dan nyeri dada. Pada pasien anemia saat 

dilakukan pemeriksaan fisik maka dapat diperoleh tekanan darah rendah, 

takikardi, frekuensi napas yang cepat, hingga dapat ditemukan adanya 

pembesaran organ limpa, dan jaundice. Jika penyebab timbulnya anemia akibat  

kerusakan sel darah merah. Anemia juga dapat ditinjau dengan melihat 

perubahan warna pada tinja pasien, termasuk tinja hitam dan tinja lengket atau 

berlendir, berbau busuk, berwarna merah marun, atau tampak berdarah jika 

anemia karena kehilangan darah melalui saluran pencernaan (Proverawati, 

2018). 

h.  Diagnosa 

Kejadian anemia dapat dibuktikan dengan morfologis klasik anemia 

defisiensi besi yaitu hipokromia dan mikrositosis eritrosit kurang mencolok 

pada wanita tak hamil. Anemia defisiensi besi derajat sedang pada kehamilan 

biasanya tidak disertai perubahan morfologis yang nyata pada eritrosit. Namun 

kadar ferritin serum lebih rendah daripada normal, dan tidak terdapat besi yang 

terwarnai di sumsum tulang. Anemia defisiensi besi terutama terjadi karena 

ekspansi volume plasma tanpa massa hemoglobin ibu (Cunngingham, 2017).  
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Pemeriksaan awal pada seorang wanita hamil dengan anemia sedang dapat 

dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pengukuran hemoglobin, hematokrit, 

dan indeks-indeks sel darah merah, pemeriksaan hemat apusan darah tepi, 

preparate sel sabit jika wanita yang bersangkutan keturunan afrika, dan 

pengukuran besi serum, ferritin, atau keduanya. Kadar serum ferritin biasanya 

menurun selama kehamilan. Kadar yang kurang dari 10 – 15 mg/dL memastikan 

anemia defisiensi besi. Konsentrasi ferritin selama kehamilan, serta pengukuran 

lain yang digunakan untuk menilai ini diperlihatkan di apendiks (Cunngingham, 

2017). 

Jika wanita hamil dengan anemia defisiensi besi derajat sedang diberi terapi 

besi yang memadai maka respons hematologis terdeteksi dengan meningkatnya 

hitung retikulosit. Laju peningkatan konsentrasi hemoglobin atau hematokrit 

biasanya lebih lambat daripada wanita tak hamill karena meningkatnya dan lebih 

besarnya volume darah selama kehamilan. Tes tambahan untuk anemia yang 

disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dengan mengukur asam methylmalonic 

urin dan kadar serum vitamin B12 (Cunngingham, 2017). 

i.  Terapi 

Prinsip dasar penatalaksanaan kasus adamia dengan menemukan penyebab 

dan diagnosis dari anemianya. Tetapi berbeda pada keadaan darurat seperti 

perdarahan akut, maka tindakan transfusi perlu untuk segara dilakukan sebelum 

menegakkan diagnosis spesifik. Penyebab anemia seringkali multifaktorial, 

sehingga para ahli sepakat bahwa evaluasi status besi pada penderita anemia 
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sangat penting untuk dilakukan dan selama pengobatan pada pasien anemia 

(Prawihardjo, 2020).  

Tindakan penyembuhan pada kondisi anemia dan pengisian cadangan besi 

dapat dilakukan dengan pemberian senyawa-senyawa besi sederhana seperti fero 

sulfat, fumarate, atau glukonat yang diberikan sekitar 200 mg besi elemental per 

hari. Jika ditemukan kasus dimana wanita yang mengalami anemia tidak dapat 

atau tidak mau mengkonsumsi preparate besi oral maka dapat diberikan terapi 

parenteral. Meskipun keduanya diberikan secara intravena, fero sukrosa 

diketahui lebih aman daripada besi dekstran. Kadar hemoglobin pada wanita 

meningkat setara dengan terapi besi oral atau parenteral (Cunngingham, 2017). 

Adapun pengobatan untuk mengatasi anemia defisiensi vitamin B12 adalah 

dengan memberikan dosis suntikan parenteral setiap minggu yang terdiri dari 

hydroxocobalamin 1 mg, selama 1 sampai 3 bulan untuk mengisi kebutuhan 

vitamin B12 tubuh yang kemudian diikuti oleh pemberian asuhan. Tindakan 

transfusi sel darah merah atau darah lengkap jarang diindikasikan, kecuali jika 

terdapat hypovolemia akhibat kehilangan darah atau operasi darurat harus segera 

dilakukan pada wanita dengan anemia berat. Untuk mengganti simpanan besi, 

terapi oral perlu dilanjutkan selama 3 bulan setelah anemianya dikoreksi 

(Cunngingham, 2017). 

j. Komplikasi 

Hemoglobin berperan mengantar oksigen ke seluruh tubuh untuk konsumsi 

dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru menghembuskan nafas 

keluar dari tubuh. Jika kadar hemoglobin terlalu rendah, proses ini dapat 



26 

 

 
 

terganggu, sehingga tubuh memiliki kadar oksigen yang rendah atau hipoksia. 

Anemia memiliki banyak komplikasi terhadap ibu, yaitu gejala kardiovaskular, 

menurunnya kinerja fisik dan mental, penurunan fungsi kekebalan tubuh dan 

kelelahan. Bukan hanya bagi ibu, anemia juga dapat memberikan dampak 

terhadap janin yang dikandung berupa gangguan pertumbuhan janin dalam 

rahim, prematuritas, kematian janin dalam rahim, pecahnya ketuban, cacat pada 

persarafan dan berat badan lahir rendah hingga menyebabkan ananchepal 

(Irianti, 2015).  

Anemia memberikan dampak pada dua efek perifer yang menurunkan 

perifer total. Salah satunya ialah penurunan viskositas darah yang disebabkan 

oleh konsentrasi sel darah merah yang berkurang. Selanjutnya anemia juga 

memberikan efek pengiriman oksigen ke jaringan yang bekurang karena 

vasodilatasi local. Sehingga anemia dapat menimbulkan curah jantung yang 

sangat meningkat (Hall, 2019).  

k.   Pencegahan  

Cara pencegahan anemia yang paling mudah adalah dengan 

mengkonsumsi makanan yang sehat dan membatasi konsumsi alkohol. Semua 

jenis anemia sebaiknya dicegah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan 

secara teratur. Pemeriksaan darah pada lanjut usia secara rutin dianjurkan oleh 

dokter meskipun tidak ada gejala, sehingga dapat terdeteksi gejala awal anemia 

(anggraini & Rangkuti, 2019).  

Anemia pada ibu hamil dapat dicegah dengan meningkatkan konsumsi zat 

besi dari sumber alami, terutama makanan sumber hewani yang mudah diserap 
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seperti hati, daging, ikan. Selain itu juga perlu ditambahkan makanan yang 

banyak mengandung vitamin C dan A seperti buah dan sayuran untuk membantu 

penyerapan zat besi dan membantu proses pembentukan Hb. Fortifikasi bahan 

makanan yaitu menambahkan zat besi, asam folat, vitamin A serta asam amino 

esensial pada bahan makanan yang dimakan. Penambahan zat besi ini umumnya 

dilakukan pada bahan makanan hasil produksi industri pangan. Anjuran 

mengkonsumsi suplementasi besi folat secara rutin selama jangka waktu 

tertentu, dapat meningkatkan kadar Hb secara cepat. Dengan demikian suplemen 

zat besi merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kurang 

zat besi yang perlu diikuti dengan cara lain (Sarwinanti & Sari, 2019).  

2. Anemia dalam Kehamilan 

Kejadian anemia pada kehamilan tidak dapat dipisahkan dari terjadinya 

perubahan fisiologis selama kehamilan ibu, dimana akan dipengaruhi oleh usia 

janin, dan kondisi pada saat sebelum hamil (Astrianan, 2017). Masa kehamilan 

adalah keadaan dimana tubuh membutuhkan intake makanan yang maksimal, 

bukan hanya untuk pemenuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani seperti 

keadaan rileks dan tidak stress. Saat hamil, ibu biasanya akan mengeluh, letih, 

kepala yang terasa pusing, sesak napas, tampak pucat, dan berbagai keluhan lainnya 

dimana keseluruhannya dapat menjadi indikasi terjadinya anemia (Hariati et al., 

2019).  

Selama masa kehamilan, tubuh membutuhkan zat besi sebanyak > 900 mg 

yang digunakan untuk pembentukan sel darah ibu, plasenta dan darah janin. Jika 

cadangan persediaan Fe tidak mencukupi, maka setiap kehamilan akan 

menggunakan persendiaan Fe tubuh dan menimbulkan anemia pada kehamilan 
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selanjutnya. Saat terjadi kehamilan, maka anemia akan relatif terjadi sebab darah 

ibu hamil mengalami hemodilusi dengan peningkatan volume 30 - 40% dan 

puncaknya akan terjadi ketika usia kehamilan mencapai 32-34 minggu. Jumlah 

peningkatan sel darah 18-30%, Hb sekitar 19% (Sarwinanti & Sari, 2019). Pada 

kehamilan, anemia karena adanya perubahan hematologi berupa peningkatan 45% 

volume plasma darah, peningkatan 25% massa eritrosit, terjadinya 

trombositopenia, terjadinya koagulasi, serta peningkatan kebutuhan eritropoies 

(Sumiyarsi et al., 2018). 

Defisiensi zat besi pada anemia maternal memberikan pengaruh pada 

terjadinya penurunan kadar serotonin dan dopamin di otak, hal tersebut jga dapat 

menimbulkan gejala-gejala depresi. Anemia maternal merupakan masalah serius 

yang sering dialami selama kehamilan sehingga memerlukan perhatian khusus. 

Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan pada sistem kardiovaskular dan 

hematologis mulai dari 4 minggu usia gestasi, yang ditandai dengan meningkatnya 

jumlah sel darah merah dan volume plasma guna menunjang pertumbuhan uterus 

dan fetus. Proses perubahan akan diperantarai oleh kerja progesteron dan estrogen 

ginjal dalam melepaskan renin dan mengaktivasi sisten renin-angiotensin-

aldosteron. Dari kondisi inilah sehingga terjadi retensi sodium di ginjal dan 

peningkatan jumlah air di dalam tubuh (total water body). Bersamaan dengan 

meningkatnya eritropoietin di ginjal, masa eritrosit meningkat sebesar 20% 

sedangkan volume plasma meningkat sebesar 45%. Terjadinya peningkatan volume 

plasma yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel darah merah menjadi penyebab 

penurunan konsentrasi hemoglobin mulai dari 15 g/dL saat sebelum hamil hingga 
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menjadi 120 g/dL selama trimester ketiga. Keadaan ini dianggap fisiologis saat 

kehamilan (Kusumawardani et al., 2018).  

Penyebab paling besar anemia maternal adalah akibat kekurangan zat besi 

karena asupan zat besi yang tidak mencukupi kebutuhan serta penyerapan zat besi 

yang mengingkat (Amanupunnyo et al., 2018). Ada banyak faktor predisposisi yang 

dapat menjadi penyokong terjadinya anemia, diantaranya seperti usia ibu, 

grandemultipara, status sosial ekonomi rendah, tingkat pengetahuan, malaria, 

infeksi HIV serta jarak anak yang tidak teratur. Kondisi anemia secara umum dan 

disebabkan oleh defisiensi besi secara khusus meningkatkan mortalitas maternal, 

kematian prenatal dan perinatal janin serta meningkatnya prematuritas. Sekitar 40% 

kematian dari keseluruhan kematian maternal selama periode perinatal 

berhubungan dengan kejadian anemia (Sarwinanti, 2020). 

Pada akhir trimester pertama, volume darah ibu akan meningkat kurang lebih 

25% dan mengalami kenaikan puncak pada usia kehamilan 32 minggu yang akan 

diikuti dengan curah jantung (cardiac output) sebanyak kurang lebih 30%. Kondisi 

inilah yang menjadi dasar bahwa kehamilan diusia 32 minggu ibu akan cenderung 

mengalami anemia akibat proses fisiologi tubuh dengan terjadinya hemodilusi 

(Setiawati, 2020). Kehamilan yang memasuki trimester kedua akan terjadi 

penurunan hemoglobin dan hematokrit yang signifikan akibat ekspansi volume 

darah yang cepat. Penurunan Hb yang paling rendah terjadi diusia kehamilan 20 

minggu dan akan meningkat perlahan hinggal usia kehamilan cukup bulan. 

(Tyastuti, 2016). 
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Dalam kehamilan seorang ibu akan menghadapi berbagai tantangan, baik 

berupa tekanan fisik seperti rasa nyeri saat hamil, perubahan fungsi fisiologi tubuh 

serta tekanan psikologi seperti kecemasan, kekhawatiran, duka cita, keluh kesah 

ataupun kebingungan psikis (Irham, 2022). Ibu hamil juga belum mengetahui 

secara pasti mengenai janin akan kondisinya sehat atau sakit, sempurna atau cacat, 

tunggal ataupun kembar. Sehingga ibu hamil perlu untuk mempersiapkan diri baik 

secara lahir maupun batin. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. QS al-

Ra`d/13: 8.   

هُ يَ عْلَمُ مَا تََْمِلُ كُلُّ انُْ ثّٰى وَمَا تغَِيْضُ الَْْرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ   )٨ (بِِقْدَارٍ وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَه  ّ  الَل ّٰ

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”. (Kemenag RI, 2022) 

 

Berdasarkan ayat diatas jelaskan mengenai ilmu Allah swt. Yang begitu luas 

termasuk mengenai janin yang berada dalam kandungan seorang ibu sebagaimana 

dijelaskan dalam 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. 
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Allah mengetahui bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan bentuknya, 

keindahan dan keburukannya, usia dam 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). 

3. Faktor Risiko Penyebab Anemia Kehamilan 

a. Usia Ibu  

Usia merupakan ukuran lama waktu hidup yang dimulai saat seseorang 

dilahirkan. Usia memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesehatan ibu. 

Ibu yang akan mengandung akan dikatakan berisiko tinggi apabila ibu <20 tahun 

atau diatas 35 tahun. Usia ini berguna untuk mengantisipasi diagnosa masalah 

kesehatan dan tindakan yang akan diambil guna tindakan penanganan difasilitas 

kesehatan (Mardha et al., 2019).  

Usia seorang perempuan saat hamil dianjurkan tidak terlalu muda dan tidak 

terlalu tua, usia yang <20 tahun atau >35 tahun berisiko tinggi baik selama proses 

mengandung maupun pada saat persalinan. Kesiapan seorang perempuan untuk 

hamil juga ditunjang oleh berbagai aspek seperti kesiapan fisik, emosional, 

psikologis, spiritual, sosial dan ekonomi. Diperoleh penyebab kematian utama 

pada perempuan usia 15-19 tahun ialah komplikasi kehamilan, persalinan, dan 

komplikasi abortus. Pada lingkungan sosial, kehamilan menjadi suatu keharusan 

bagi perempuan yang sudah menikah guna menjadi tanda bahwa mereka 

memiliki sistem reproduksi yang subur dan sehat. Hal ini terjadi tanpa 

memperhatikan lebih lanjut  risiko-risiko yang harus dihadapi. Kehamilan yang 
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terjadi sebelum organ reproduksi berkembang secara maksimal,  dapat 

memberikan risiko bermakna pada bayi seperti cedera saat persalinan, berat 

badan lahir rendah, dan kemungkinan bertahan hidup yang lebih rendah untuk 

bayi. (Sarwinanti & Sari, 2019). 

Perempuan dengan usia <20 tahun secara biologis memiliki mental yang 

belum optimal dengan  emosi yang cenderung labil, mental yang belum matang 

sehingga dapat berpengaruh pada kurangnya  perhatian pada pemenuhan 

kebutuhan zat gizi dan berakibat pada ketahanan tubuh yang tidak optimal. 

Walaupun kehamilan di bawah umur sangat berisiko, namun kehamilan pertama 

di atas usia 35 tahun juga tidak dianjurkan, karena berisiko tinngi. Hal ini 

dikarenakan pada usia ini tanda muncul penyakit dimulai seperti hipertensi, atau 

penyakit degeneratif pada persendian tulang belakang dan panggul. Semakin 

bertambahnya usia, mengakibatkan kondisi penyakit yang menjadi semakin 

serius. Adapun dalam proses persalinan, kehamilan di usia lebih ini akan 

menghadapi beberapa hambatan yang disebabkan oleh lemahnya kontraksi 

rahim serta sering timbulnya kelainan pada tulang panggul tengah. Oleh karena 

itu ibu yang memiliki usia yang berisiko akan cenderung mengalami komplikasi 

kehamilan, dibandingkan ibu yang memiliki usia yang tidak berisiko (Komariah 

& Nugroho, 2020). Adapun perempuan dengan usia > 35 tahun, memiliki 

kesehatan, susunan anatomis tubuh yang mulai menurun. Selain itu komplikasi 

kehamilan seperti preeklamsi, abortus, partus lama juga  lebih sering terjadi pada 

rentan usia  >35 tahun (Sarwinanti & Sari, 2019).  
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Risiko mengalami anemia dan keguguran spontan tampak meningkat 

dengan bertambahnya usia terutama setelah usia 30 tahun, baik kromosom janin 

itu normal atau tidak, wanita dengan usia yang lebih tua lebih besar 

kemungkinan mengalami keguguran baik janinnya normal atau abnormal. 

Semakin lanjut usia wanita, indung telur juga semakin kurang peka terhadap 

rangsangan gonadotropin. Makin lanjut usia wanita, maka risiko terjadinya 

abortus makin meningkat disebabkan karena menurunnya kualitas sel telur atau 

ovum dan meningkatnya risiko kejadian kelainan kromosom (Prawihardjo, 

2020).  

Dalam proses persalinan sendiri, kehamilan di usia berisiko ini akan 

menghadapi kesulitan akibat lemahnya kontraksi rahim serta seringnya timbul 

kelainan pada tulang panggul tengah. Selain itu, ibu hamil setelah usia berisiko 

ini juga lebih mudah lelah, sehingga cenderung mempunyai risiko keguguran 

lebih besar, bersalin dengan alat bantu, seperti dengan forcep atau operasi caesar 

(Komariah & Nugroho, 2020). Sedangkan janin merupakan suatu nikmat dari 

Tuhan yang merupakan makhluk dengan proses penciptaan sempurna sehingga 

perlu untuk dijaga sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang telah memberikan 

kepercayaan kepada orangtua untuk memiliki anak. Hal ini didasarkan pada 

firman Allah swt. QS al-Mu`minun/23: 14. 

لْعِظّٰمَ لََْمًا ثَُُّ ثَُُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظّٰمًا فَكَسَوْناَ ا

هُ اَحْسَنُ الّْْٰلِقِيَْ  ّ  انَْشَأْنّٰهُ خَلْقًا اّٰخَرَ   )٤١( ّ  فَ تَبَارَكَ الل ّٰ
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Terjemahnya:  

Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung(darah). Lalu 

sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu 

segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk 

yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta” (Kemenag RI, 

2022). 

 

Berdasarkan ayat diatas jelaskan mengenai proses penciptaan manusia 

selama didalam rahim seorang ibu sebagaimana yang juga dijelaskan dalam 

tafsir al-Misbah Jilid 9: “Dan sesungguhnya Kami bersumpah bahwa Kami telah 

menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula dari 

suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya yakni 

saripati itu nut ̣̣̣̣fah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni Rahim ibu. 

Kemudian Kami ciptakan yakni nut ̣̣̣̣fah itu `alaqah, lalu Kami ciptakan yakni 

jadikan alaqah itu muḍgah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, 

lalu kami ciptakan yakni muḍgah itu tulang belulang, lalu Kami bungkus tulang 

belulang itu dengan daging. Kemudian Kami mewujudkannya yakni tulang 

terbungkus daging itu menjadi setelah Kami meniupkan ruh ciptaan Kami 

kepadanya makhluk lain daripada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan 

unsur-unsur kejadiannya yang tersebut diatas bahkan berbeda dengan makhluk-

makhluk lain. Maka Maha banyak lagi mantap keberkahan yang tercurah dari 

Allah, pencipta yang terbaik” (Shihab, 2006). 

Proses penciptaan manusia juga di jelaskan dalam hadist Rasulullah saw. 

pada Kitab Arba`in hadist keempat: 

ثَ نَا رَسُولُ الِله صلى الله  عليه وسلم عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَلَ : حَدَّ
صْدُوْقُ : اِنَّ 

َ
 ثَُُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ أَحَدكُُمْ يُُْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمُِّهِ أرَْبعَِيَ يَ وْمًا نطُْفَةً وَهُوَ الصَّادِقُ الم
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فُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُ ؤْمَرُ بأَِرْبَ  لَكُ فَ يَ ن ْ
َ
عِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ ذلك ثَُُّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك, ثَُُّ يُ رْسَلُ الِيَْهِ الم

رهُُ, اِنَّ أَحَدَكُمْ ليََ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الجنََّةِ  اللهَ  وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ, وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَو رزِْقِهِ   الَّذِي لَْ اله غَي ْ
نَ هَا اِلَّْ ذِراَعٌ فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ  نَهُ وَبَ ي ْ يد خلها, واناحدكم ف حتّ  مَا يَكُوْنُ بَ ي ْ

نَ هَا اِلَّْ ذِراَعٌ فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ  حتّ مَا يَكُوْنُ ليمل بعمل اهل النار  نَهُ وَبَ ي ْ الجنََّةِ  اهل فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ  بَ ي ْ
 )رواه البخاري و مسام( فَ يَدخُلُهَا

Terjemahannya: 

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud radiallahuanhu beliau berkata: 

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam menyampaikan kepada kami dan 

beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan: Sesungguhnya setiap kalian 

dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 

empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat 

puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. 

Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan 

dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, 

ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah 

selain-Nya, sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli 

syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta akan tetapi telah 

ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka 

masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang 

melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka 

tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan 

perbuatan ahli syurga maka masuklah dia ke dalam syurga. (Riwayat Bukhari 

dan Muslim) (Haidhir, 2007). 

Kandungan hadist diantaranya ialah Allah swt.. mengetahui tentang keadaan 

makhlukNya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, 

termasuk masalah bahagia dan celaka. Tidak mungkin bagi manusia didunia ini 

untuk memutuskan bahwa dirinya masuk syurga atau neraka, akan tetapi amal 

perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Amal perbuatan dinilai di 

akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, 

justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik 

(husnul khotimah). Disunnahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan 

sebuah perkara dalam jiwa. Tenang dalam masalah rizki dan qanaah (menerima) 
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dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan 

mencurahkan hati karenanya. Kehidupan ada di Tangan Allah. Seseorang tidakakan 

mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Sebagian ulama dan orang bijak 

berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara 

berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu. Karena 

sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus (Haidhir, 2007). 

b. Paritas 

Paritas didefinisikan dengan banyaknya anak yang pernah dilahirkan 

seorang ibu baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Paritas dapat dijadikan 

determinan utama untuk menilai kondisi ibu yang sedang mengandung dan janin 

dalam kurun waktu masa kehamilan hingga persalinan tiba. Sehingga dapat 

dimaknai bahwa paritas berkaitan erat dengan peningkatan risiko terhadap 

gangguan pada masa kehamilan, persalinan maupun masa nifas (Kurniawan & 

Melaniani, 2019). Kondisi jumlah paritas yang dianjurkan dan aman ialah 2-3 

anak. Adapun pada kondisi ibu terlalu terlalu sering melahirkan, kandungan akan 

semakin lemah hingga risiko gangguan pada masa persalinan lebih tinggi antara 

lain terjadinya perdarahan. Dengan demikian berbagai kondisi kesehatan ibu 

yang terganggu sepert anemia, kurang gizi, kondisi yang tidak lagi intak pada 

dinding perut, tampak ibu dengan perut menggantung, serta kekendoran di 

dinding rahim. Bahaya yang dapat terjadi adalah kelainan letak, persalinan letak 

lintang, robekan rahim pada kelainan letak lintang, persalinan lama, perdarahan 

pasca persalinan (Komariah & Nugroho, 2020). 
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Tabel 2. 4 Klasifikasi Paritas 

Primipara Adalah wanita yang telah melahirkan 

seorang anak, yang cukup besar serta 

hidup di dunia luar Rahim.  

Multipara Adalah wanita yang telah melahirkan 

hingga 5 kali.  

 

Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 

bayi 6 kali atau lebih baik hidup ataupun 

mati. 

  Sumber : (Pinontoan & Tombokan, 2015) 

Paritas 1 hingga 3 merupakan paritas jumlah paling aman bila ditinjau dari 

sudut kematian maternal maupun kesehatan ibu dan bayinya. Adapun paritas 4 

memiliki risiko tinggi terkena anemia, hal ini akibat jumlah kelahiran (paritas) 

yang banyak akan berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu (Riyani et al., 2020).  

Pada paritas yang rendah atau baru pertama kali menghadapi persalinan, 

ketidaksiapan ibu dalam proses persalinan anak yang pertama merupakan faktor 

penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani risiko terjadinya 

komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Ibu dengan 

primigravida dapat mudah mengalami stress, yang menginduksi oleh 

peningkatan hormon kortisol dan katekolamin sehingga mempengaruhi sistem 

imun dan meningkatkan placental corticothropin releasing hormone (CRH) 

bebas yang diduga berperan sebagai agen uterotonic.  

Adapun seorang perempuan yang telah mengalami kehamilan sebanyak > 3 

kali, dapat menggunakan cadangan gizi tubuh secara berlebih seingga akan lebih 

mungkin mengalami kontraksi lemah pada saat menghadapi persalinan akibat 

penurunan kekuatan otot rahim, perdarahan postpartum, persalinan cepat yang 
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bisa berujung pada peningkatan risiko perdarahan vagina berat serta plasenta 

previa (Amini et al, 2018). Ibu dapat mengalami anemia, kurang gizi, 

kekendoran pada dinding perut, tampak ibu dengan perut menggantung, atau 

kekendoran di dinding Rahim dengan  permasalahan yang dapat timbul ialah 

kelainan letak, persalinan letak lintang, robekan rahim pada kelainan letak 

lintang, persalinan lama, perdarahan pasca persalinan (Komariah & Nugroho, 

2020).  

c. Jarak Kehamilan 

Jarak kehamilan yang terlalu dekat memberi dampak untuk ibu yang hanya 

memiliki waktu singkat untuk pemulihan kondisi rahimnya hingga dapat 

kembali ke kondisi seperti sebelum mengandung. Hal inilah yang melatar 

belakangi rentannya ibu hamil mengalami anemia bila jarak kehamilan yang 

telalu dekat. Cadangan zat besi yang belum pulih, diperparah dengan tubuh yang 

memberikan pasokan maksinal untuk kebutuhan janin yang sedang 

dikandung(Heriansyah & Rangkuti, 2019). Ibu hamil dengan jarak kehamilan 

kurang dari 2 tahun berisiko 2,3 kali terkena anemia. Jarak kehamilan sangat 

penting untuk diperhatikan karena dapat menjadi faktor pencetus terjadinya 

anemia pada ibu hamil (Gusnidarsih, 2020).  

Jarak kehamilan yang terlalu dekat yaitu kurang dari 2 tahun menjadi risiko 

dikarenakan sistem reproduksi yang belum kembali seperti keadaan semula 

sebelum hamil. Hal ini terjadi akibat kondisi tubuh seorang ibu yang belum 

mampu mengumpulkan cadangan nutrisi setelah melalui kehamilan sebelumnya. 

Upaya menenentuan jarak kehamilan merupakan usaha untuk menetapkan atau 
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memberi batasan antara kehamilan yang lalu dengan kehamilan yang akan 

datang guna menjadi bentuk pencegahan dari komplikasi yang mungkin timbul 

selama kehamilan (Srimulyawati et al., 2020).  

Jarak kehamilan yang terlalu dekat menjadikan rahim ibu belum mampu 

untuk menampung dan menjadi tempat tumbuh kembang janin yang baru.  Selain 

itu plasenta dari kelahiran sebelumnya belum mengalami peluruhan atau 

pengelupasan secara menyeluruh. Sehingga dapat meningkatkan risiko 

komplikasi pada kehamilan yang baru. Ibu juga tidak dapat memberikan ASI 

eksklusif pada anak karena jarak kehamilan yang terlalu dekat. Adapun risiko 

pada janin dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat ialah dapat menyebabkan 

kelahiran mati atau kecacatan yang terjadi akibat rahim dan fungsi tubuh ibu 

yang belum siap untuk menunjang kehidupan janin yang baru. Ketika janin yang 

baru akan bertumbuh dan berkembang, tubuh belum mampu memberikan 

sokongan nutrisi berupa makanan dan mempersiapkan kebutuhan janin secara 

maksimal. Sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kelahiran mati. Berat 

badan lahir rendah dan kelahiran prematur menjadi komplikasi yang ditimbulkan 

oleh pengaturan jarak kehamilan yang belum baik. Hal ini terjadi karena jarak 

kehamilan yang terlalu dekat tidak memberikan waktu yang cukup bagi ibu 

untuk pulih dari stress fisik akibat kehamilan sebelumnya. Terjadinya kehamilan 

akan menguras zat gizi dalam tubuh berupa zat besi dan asam folat (Sukmawati 

et al., 2021).  

Seoranng ibu saat menjalani proses kehamilan perlu memperoleh asupan 

gizi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya karena ibu harus menyuplai energi 
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bukan hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri tetapi juga untuk janinnya. Asupan 

gizi yang tidak optimal dapat memberikan dampak terhadap kesehatan ibu 

selama menjalani kehamilan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam 

QS luqman/31: 14. 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  نَا الِْْ  لِْ  اشْكُرْ  اَنِ  عَامَيِْ  فيْ  الهُوَّفِصَ  وَهْنٍ  عَلّٰى وَهْنًاحَمَلَتْهُ امُُّه  ّ  وَوَصَّي ْ

رُ  اِلََّ  ّ  وَلِوَالِدَيْكَ   )٤١( الْمَصِي ْ

Terjemahnya:  

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) 

kembali”. (Kemenag RI, 2022). 

 

Berdasarkan ayat diatas jelaskan mengenai kondisi seorang ibu dalam 

menanggung beratnya proses kehamilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Tafsir al-Misbah Jilid 11: “Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. 

Yang dimaksud disini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, 

penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah 

mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan 

bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Jika anda berkata bahwa 

si A cantik, maka kecantikannya itu boleh jadi baru mencapai 60% atau 

katakanlah 80% dari seluruh unsur kecantikan. Tetapi jika anda menyifatinya 

dengan berkata “dia adalah kecantikan” maka anda bagaikan telah meletakkan 

semua unsur kecantikan, yakni 100% pada diri bersangkutan (Shihab, 2006). 



41 

 

 
 

Firman-Nya:  wa fishaluhu fi `amain dan penyapihannya di dalam dua 

tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara 

kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk 

menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Kata fil 

(didalam), mengisyaratkan bahwa masa itu tidak mutlak demikian, karena bila 

anda berkata : pena didalam saku, maka itu tidak berarti bahwa semua bagian 

dari pena telah masuk di dalam saku. Di sisi lain, dalan QS. Al Baqarah/2: 233 

ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak 

menyempurnakan penyusuan. Penggalan ayat ini dihubungkan dengan firman-

Nya pada QS. Al-Ahqaf/46 : 15 yang menyatakan: “…sesungguhnya sampai 

menyapihnya adalah tiga puluh bulan,” diperoleh kesimpulan bahwa masa 

kehamilan minimal tiga puluh bulan kurang dua tahun yakni enam bulan” 

(Shihab, 2006). 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan dapat memberi pengaruh besar dalam menjalani 

kehamilan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan, 

karena akan mempermudah menerima informasi baru sehingga tidak acuh 

terhadap masalah kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak. Adapun seseorang 

dengan tingkat pendidikan rendah maka akan berpengaruh terhadap rendahnya 

pengetahuannya sehingga acuh atau rendahnya minat terhadap informasi 

kesehatan yang ada (Edison, 2019).  

Pendidikan merupakan suatu proses penyampaian bahan/materi pendidikan 

oleh pendidikan kepada sasaran pendidik (anak didik) agar mencapai perubahan 
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tingkah laku. Pendidikan yang rendah memberi pengaruh terhadap pengetahuan 

yang dimilki oleh ibu hamil. Pendidikan berpengaruh besar terhadap pola pikir 

seseorang termasuk dalam tindakan dan pengambilan keputusan seperti saat 

memilih dan mengolah bahan makanan saat kehamilan. Pendidikan yang baik 

diharap dapat mempermudah proses penyerapan pengetahuan. Walaupun dalam 

keseharian tingkat pendidikan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan 

perilakunya. Tingkat pendidikan berdampak pada pengetahuan akan urgensi 

kesadaran mengkonsumsi zat besi Fe untuk ibu hamil. Informasi yang kurang 

akan pengetahuan zat besi Fe menjadi faktor terjadinya defisiensi zat besi. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah menerima informasi akan 

pentingnya hidup sehat secara mandiri, kreatif dan berkesinambungan. Oleh 

sebab itu, terdapat hubungan eksponensial antara tingkat pendidikan dan 

kesehatan ibu hamil (Edison, 2019). 

e. Pekerjaan 

Pendapatan keluarga yang rendah dapat berdampak pada kesanggupan 

dalam pemenuhan jumlah dan kualitas makanan ibu perhari yang berdampak 

pada penurunan status gizi. Sumber makanan yang diperlukan untuk mencegah 

anemia umumnya berasal dari sumber protein yang lebih mahal, dan sulit 

terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Kekurangan tersebut 

memperbesar risiko anemia pada ibu hamil. Sehingga status pekerjaan dapat 

memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap Kesehatan ibu hamil 

(Zahidatul, 2017). 
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Anemia merupakan manifestasi kadar Hb dalam darah rendah. Nilai Hb 

merupakan gambaran kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Aktivitas 

otot untuk bekerja membutuhkan energi sehingga diperlukan oksigen yang 

cukup. Oleh karena itu, apabila kekurangan zat besi dapat menurunkan 

kesehatan serta menjadi pemicu terhambatnya kerja fisik. Ibu hamil yang sering 

tidur dan mengkonsumsi makanan berlebih dapat memicu datangnya berbagai 

penyakit dalam kehamilan. Sehingga, ibu hamil dianjurkan menyisihkan waktu 

untuk berolahraga ringan agar tubuh dan janinnya selalu dalam kondisi yang 

optimal. Kondisi yang bugar dapat memberikan energi dan membantu ibu hamil 

dalam proses persalinan. Ibu hamil yang bekerja berarti memiliki penghasilan 

untuk membantu suami dalam menunjang kebutuhan sehari- hari. Kondisi 

ekonomi yang tercukupi dapat membantu ibu hamil untuk fokus pada 

kehamilannya serta pemenuhan akan kebutuhan selama masa hamil (Isnaini et 

al., 2021). 

Ibu hamil yang tidak bekerja dan beraktivitas di rumah sebagai ibu rumah 

tangga (IRT) dapat menjadi faktor risiko terjadinya anemia. Hal ini terjadi 

karena sebagian besar ibu rumah tangga memiliki pendapatan yang bergantung 

pada suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Anemia rentan terjadi 

pada wanita dengan pendapatan bulanan rendah. Perempuan yang tidak bekerja 

cenderung memiliki status sosial ekonomi rendah sehingga harus bekerja lebih 

keras pada masa kehamilan, baik dalam hal fisik, maupun psikis. Hal ini 

berdampak kepada ibu hamil dan dapat menimbulkan kondisi berupa nutrisi 

buruk, jarak kelahiran pendek, dan kunjungan antenatal care rendah 
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(Wiraprasidi et al., 2017). Faktor pekerjaan akan berpengaruh pada penghasilan 

yang berimbas pada pemenuhan kuantitas dan kualitas makanan dan gizi ibu 

selama kehamilan. (Ngurah Rai et al., 2016). 
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B. Kerangka Teori 

 

C. Kerangka Konsep  

Bagan 2.  2 Kerangka Teori Penelitian 

 

 

Bagan 2.  3 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan yaitu penelitian analitik kuantitatif yang 

dilakukan dengan cara menilai hubungan usia, paritas, jarak kehamilan, 

pendidikan dan pekerjaan dengan kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas 

Pampang.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pampang Kota Makassar.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober - November 2022.  

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

dengan desain cross sectional. Desain cross sectional merupakn penelitian yang 

menghubungkan antara variable bebas atau faktor risiko dengan variable terikat 

atau akibat yang terjadi pada obyek penelitian dan diukur secara simultan. 

Penelitian ini memperoleh data dari rekam medik berupa kadar hemoglobin pada 

ibu yang melakukan kontrol di Puskesmas Pampang Kota Makassar dengan 

pertimbangan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Puskesmas 

Pampang Kota Makassar.  

2. Sampel  

 Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah rekam 

medik ibu hamil dengan anemia di Puskesmas Pampang Kota Makassar 

dengan memperhatikan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Besar sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus 

Slovin. 

n   =  
𝑵

𝟏+𝑵 (𝒅𝟐)
 

 = 
305

1+305  (0,052)
 

 = 
174

1+305  (0,0025)
 

 = 
305

1,76
 

 = 173,29 (dibulatkan menjadi 173) 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d  = Tingkat Signifikasi (p) 

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 173 orang.   
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E. Instrument Penelitian 

1. Rekam Medik 

Data yang digunakan adalah data yang didapat tidak langsung dari 

responden penelitian, yaitu data sekunder dengan melihat data rekam medik 

yang terdapat di puskesmas. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa 

nama pasien, alamat, umur ibu, paritas, jarak kehamilan, pendidikan, pekerjaan 

dan kadar Hb. 

2. Dokumentasi 

Data diperoleh dari rekam medik pasien di Puskesmas Pampang.  

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Pada peneitian ini digunakan teknik Non-Probability Sampling  jenis 

purposive sampling. Purposive sampling adalah dengan mengambil sampel dari 

populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditentukan oleh 

peneliti. 

1. Kriteria Inklusi: 

Rekam medik ibu hamil yang mengalami anemia selama kehamilan. 

2. Kriteria Eksklusi : 

a. Rekam medik ibu hamil yang tidak lengkap 

b. Rekam medik ibu hamil yang menunjukkan adanya komplikasi 

kehamilan 

c. Rekam medik yang menunjukkan adanya penyakit bawaan pada ibu 

hamil  
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G. Langkah Pengolahan Data 

2. Penyunting Data (editing) 

Peneliti akan memeriksa setiap rekam medis yang telah didapatkan dengan 

pasien riwayat anemia. 

3. Pengkodean (coding) 

Pengkodean data dilakukan dengan memberi tanda atau kode pada pasien 

dengan riwayat anemia sesuai dengan kadar Hb. 

4. Entri Data 

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program 

komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana. 

5. Tabulasi (tabulating) 

Data dituangkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan tabulasi data agar 

dapat menganalisis data sesuai tujuan penelitian. 

6. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Peniliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan 

mencari makna hubungan antar variabel yang telah didapatkan dan 

menuangkannya dalam bentuk narasi. 

H. Analisa Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk 

mengetahui apakah hipotesis yang di dapatkan adalah hipotesis nol atau 

hipotesis ha. Analisis data dalam penelitian ini menguji pengaruh tiap variabel 

terhadap anemia ibu hamil. 
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1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan secara deskriptif tiap variabel yang digunakan 

dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi maupun membuat nilai rata-

rata, maupun nilai tengah untuk data kontinyu. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara dua variabel, 

yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik Analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi square dengan bantuan software 

uji statistik. 

3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui variable independent 

yang paling berpengaruh yaitu usia, paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan 

pekerjaan terhadap variable dependen yaitu kejadian anemia pada ibu hamil 

dengan menggunakan uji statistic regresi logistic.  
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I. Metode Pengumpulan Data 

 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan 

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

a) Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian  kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b) Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai 

permohonan izin penelitian. 

c) Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan. 

d) Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses 

pengambilan data.

Bagan 3. 1 Metode Pengumpulan Data 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Puskesmas Pampang terletak di Jl Pampang II No.24 A, Kelurahan 

Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Puskesmas Pampang memiliki tiga wilayah kerja, yaitu Kelurahan Pampang 

terdiri dari 41 RT 8 RW dan 4.483 Kepala Keluarga, Kelurahan Panaikang terdiri 

dari 62 RT  9 RW dan 2479 Kepala Keluarga serta Kelurahan Karampuang 

terdiri dari 69 RT 7 RW dan 3.718 Kepala Keluarga. Batas-batas wilayah kerja 

Puskesmas Pampang yaitu disebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Rappokalling, sebelah selatan Batasansan dengan Kelurahan Sinrijala, sebelah 

barat berbatasan dengan Kelurahan Karuwisi dan sebelah timur berbatasan 

dengan Kelurahan Panaikang. Puskesmas Pampanng mulai beroperasi di tahun 

2016. Visi Puskesmas Pampang ialah Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan 

Mandiri di Wilayah Kerja Pampang melalui Penyelenggaraan Kesehatan yang 

Optimal. Adapun misi Puskesmas Pampang ialah: a. Memberikan pelayanan 

kesehatan tingkat pertama secara profesional yang bermutu, merata dan 

terjangkau b. Menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam 

pelayanan dan pengembangan kesehatan masyarakat c. Meningkatkan 

pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga masyarakat 

bisa mandiri. 

Masyarakat di wilayah Puskesmas Pampang terdiri dari beberapa suku 

diantaranya Suku Makassar, Bugis, Jawa, dll. Mayoritas masyarakat menganut 
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agama Islam dan sebagian kecil menganut agama Kristen, Hindu dan Buddha. 

Mata pencaharian masyarakat beragam seperti buruh harian, wiraswasta, PNS, 

dll. Selanjutnya, jenjang pendidikan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 

Pampang bervariasi mulai dari sekolah dasar, menengah hingga perguruan 

tinggi.  

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Pampang Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan pada tanggal 28 November 2022 sampai 21 Desember 2022. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 173 sampel. Desain penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Pengumpulan data ini bertujuan untuk melihat dan 

mengetahui faktor risiko yang menjadi penyebab anemia pada ibu hamil. Pada 

penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih 

dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat 

serta uji multivariat dengan menggunakan uji Chi-Square.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, 

maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

distribusi frekuensi dan persentase pada masing-masing variabel penelitian, 

sehingga dapat dilihat pada tabel distribusi responden berdasarkan faktor risiko 

sebagai berikut: 
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a. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Ibu 

 

      (Sumber: Data Sekunder) 

 

Berdasarkan table 4.1 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang 

mengalami anemia dengan usia <20 dan >35 tahun yaitu berjumlah 154 orang 

(64,4%), dan responden yang mengalami anemia dengan usia 20-35 tahun yaitu 

85 orang (35,6%). Responden dengan usia risiko tinggi lebih banyak terjadi 

dibandingkan dengan respondeng dengan usia risiko rendah. 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Paritas 

Tabel 4. 2 Distribusi Responden berdasarkan Paritas di Puskesmas Pampang 

  (Sumber: Data Sekunder) 

Tabel 4. 1 Distribusi Responden berdasarkan Usia Ibu di Puskesmas Pampang 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 dan >35 

Tahun 

154 64.4 64.4 64

.4 

20-35  

Tahun 

85 35.6 35.6 10

0.0 

Total 239 100.0 100.0  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ≤3 104 43.5 43.5 43.

5 

>3 135 56.5 56.5 100

.0 

Total 239 100.0 100.0  
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Berdasarkan table 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang 

mengalami anemia dengan paritas ≤3 yaitu berjumlah 104 orang (43,5%), dan 

responden yang mengalami anemia dengan paritas >3 yaitu 135 orang (56,5%). 

Responden dengan paritas risiko tinggi lebih banyak terjadi dibandingkan 

dengan responden dengan paritas risiko rendah.  

c. Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan 

Tabel 4. 3 Distribusi Responden berdasarkan Jarak Kehamilan di Puskesmas 

Pampang 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <2 dan >5  

Tahun 

123 51.5 51.5 51.5 

2-5 Tahun 116 48.5 48.5 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

  (Sumber: Data Sekunder) 

 

Berdasarkan table 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang 

mengalami anemia dengan jarak kehamilan <2 dan >5 tahun yaitu berjumlah 123 

orang (51.5%), dan responden yang mengalami anemia dengan jarak kehamilan 

2-5 tahun yaitu 116 orang (48,5%). Responden dengan jarak kehamilan risiko 

tinggi lebih banyak terjadi dibandingkan dengan responden dengan jarak 

kehamilan risiko rendah. 

 

d. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4. 4 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan di Puskesmas 

Pampang 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pendidikan 

Rendah 

222 92.9 92.9 92.9 

Pendidikan 

Tinggi 

17 7.1 7.1 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

  (Sumber: Data Sekunder) 

 

Berdasarkan table 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang 

mengalami anemia dengan pendidikan rendah yaitu berjumlah 222 orang 

(92.9%), dan responden yang mengalami anemia dengan pendidikan tinggi yaitu 

17 orang (7.1%). Responden dengan pendidikan risiko tinggi lebih banyak 

terjadi dibandingkan dengan responden dengan pendidikan risiko rendah. 

e. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4. 5 Distribusi Responden berdasarkan Pekerjaan di Puskesmas Pampang 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 

Bekerja 

217 90.8 90.8 90.8 

Bekerja 22 9.2 9.2 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

  (Sumber: Data Sekunder) 

Berdasarkan table 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi responden yang 

mengalami anemia dengan tidak bekerja yaitu berjumlah 217 orang (90,8%), dan 

responden yang mengalami anemia dengan bekerja rendah yaitu 22 orang 

(9,2%). Responden dengan pekerjaan risiko tinggi lebih banyak terjadi 

dibandingkan dengan responden dengan pendidikan risiko rendah. 
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2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariate merupakan analisis yang untuk membuktikan adanya 

hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen 

digunakan uji chi-square untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari 

setiap variabel independen terhadap sampel kasus.  

a. Risiko Kejadian Aanemia Kehamilan Berdasarkan Usia Ibu 

    (Sumber: Data Sekunder) 

Tabel 4.6 menunujukkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia dengan 

usia <20 dan >35 tahun sebanyak 151 (63,2%) responden, tidak anemia dengan 

usia <20 dan >35 tahun sebanyak 22 (9.2%) responden. Jumlah responden yang 

mengalami anemia dengan usia 20-35 tahun sebanyak 3 (1,3%) responden, tidak 

anemia dengan usia 20-35 tahun sebanyak 63 (26,4%) responden. Nilai p-value 

yang didapatkan yaitu 0,000 < 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. Maka, terdapat hubungan antara usia dan kejadian 

anemia dalam kehamilan di Puskesmas Pampang Kota Makassar.  

b. Risiko Kejadian Anemia Kehamilan Berdasarkan Paritas 

Usia Ibu 

Hamil 

Hb Total p value PR 95% CI 

Anemia 

% 

Tidak 

Anemia 

% 

<20 dan 

>35 Tahun 

151 

(63.2%) 

3 

(1.3%) 

154 

(64.4%) 

 

0.000 

 

3.788 

 

2.642-

5.432 20-35  

Tahun 

22 

(9.2%) 

63 

(26.4%) 

85 

(35.6%) 

Total 173 

(72.4%) 

66 

(27.6%) 

239 

(100.0%) 

Tabel 4. 6 Risiko Kejadian Anemia Berdasarkan usia ibu di Puskesmas Pampang 
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Tabel 4. 7 Risiko Kejadian Anemia berdasarkan paritas ibu di Puskesmas 

Pampang 

Paritas Hb Total p value PR 95% CI 

Anemia 

% 

Tidak 

Anemia 

% 

    

≤3 96 

(40.2%) 

8 

(3.3%) 

104 

(43.5%) 

 

0.000 

 

1.618 

 

1.384-

1.893 >3 77 

(32.2%) 

58 

(24.3%) 

135 

(56.5%) 

Total 173 

(72%) 

66 

(27.6%) 

239 

(100.0%) 

  (Sumber: Data Sekunder) 

 

Tabel 4.7 menunujukkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia dengan 

paritas ≤3 sebanyak 96 (40,2%) responden, tidak anemia dengan paritas ≤3 

sebanyak 8 (3,3%) responden. Jumlah responden yang mengalami anemia 

dengan paritas >3 sebanyak 77 (32,2%) responden, tidak anemia dengan paritas 

>3 sebanyak 58 (24,3%) responden. Nilai p-value yang didapatkan yaitu 0,000 

< 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Maka, 

terdapat hubungan antara paritas dan kejadian anemia dalam kehamilan di 

Puskesmas Pampang Kota Makassar.   
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c. Risiko Kejadian Anemia Kehamilan Berdasarkan Jarak Kehamilan 

  (Sumber: Data Sekunder) 

 

Tabel 4.8 menunujukkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia dengan 

jarak kehamilan <2 dan >5 tahun sebanyak 108 (45,2%) responden, tidak anemia 

dengan jarak kehamilan <2 dan >5 tahun sebanyak 15 (6,3%) responden. Jumlah 

responden yang mengalami anemia dengan jarak kehamilan 2-5 tahun sebanyak 

65 (27,2%) responden, tidak anemia dengan jarak kehamilan 2-5 tahun sebanyak 

51 (21,3%) responden. Nilai p-value yang didapatkan yaitu 0,000 < 0,005 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Maka, terdapat 

hubungan antara usia dan kejadian anemia dalam kehamilan di Puskesmas 

Pampang Kota Makassar.  

 

 

Jarak 

Kehamilan 

Hb Total p 

value 

PR 95% 

CI Anemia 

% 

Tidak 

Anemia 

% 

<2 dan >5 

Tahun 

108 

(45.2%) 

15 

(6.3%) 

123 

(51.5%) 

 

0.000 

 

1.567 

 

1.317-

1.865 2-5 Tahun 65 

(27.2%) 

51 

(21.3%) 

116 

(48.5%) 

Total 173 

(72.4%) 

66 

(27.6%) 

239 

(100.0%) 

Tabel 4. 8 Risiko Kejadian Anemia berdasarkan jarak kehamilan ibu di 

Puskesmas Pampang 
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d. Risiko Kejadian Anemia Kehamilan Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4. 9 Risiko Kejadian Anemia berdasarkan pendidikan ibu di Puskesmas 

Pampang 

Pendidikan Hb Total p value PR 95% 

CI 

Anemia % Tidak 

Anemia % 

    

Pendidikan 

Rendah 

163 

68.2%) 

59 

(24.7%) 

222 

(92.9%) 

 

0.258 

 

1.248 

 

0.832-

1.872 Pendidikan 

Tinggi 

10 

(4.2%) 

7 

(2.9%) 

17 

(7.1%) 

Total 173 

(72.4%) 

66 

(27.6%) 

239 

(100.0%) 

  (Sumber: Data Sekunder) 

 

Tabel 4.9 menunujukkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia dengan 

pendidikan rendah sebanyak 163 (68,2%) responden, tidak anemia dengan 

pendidikan rendah sebanyak 59 (24,7%) responden. Jumlah responden yang 

mengalami anemia dengan pendidikan tinggi sebanyak 10 (4,2%) responden, 

tidak anemia dengan pendidikan tinggi sebanyak 7 (2,9%) responden. Nilai p-

value yang didapatkan yaitu 0,258 < 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan Ha ditolak. Maka, tidak terdapat hubungan antara pendidikan 

dan anemia dalam kehamilan di Puskesmas Pampang Kota Makassar.  
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e. Risiko Kejadian Anemia Kehamilan Berdasarkan Pekerjaan 

 (Sumber: Data Sekunder) 

Tabel 4.10 menunujukkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia dengan 

tidak bekerja sebanyak 166 (69,5%) responden, tidak anemia dengan tidak 

bekerja sebanyak 51 (21,3%) responden. Jumlah responden yang mengalami 

anemia dengan bekerja sebanyak 7 (2,9%) responden, tidak anemia dengan 

bekerja sebanyak 15 (6,3%) responden. Nilai p-value yang didapatkan yaitu 

0,000 < 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Maka, terdapat hubungan antara pekerjaan dan anemia dalam kehamilan di 

Puskesmas Pampang Kota Makassar.  

3. Analisis Multivariat  

Analisis multivariate merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

variabel independen yang memiliki kaitan lebih erat dengan variabel dependen 

dan menggunakan teknik analisis regresi logistik. 

a. Penentuan Variabel Independen yang diikutkan dalam Uji Regresi Logistik  

Pada analisis multivariat variabel yang diduga menjadi faktor risiko 

kejadian anemia pada ibu hamil akan dijadikan calon dalam analisis 

multivariate. Variabel yang akan diikutkan adalah variabel dengan nilai p < 0,25. 

Tabel 4. 10 Risiko Kejadian Anemia berdasarkan pekerjaan ibu di Puskesmas 

Pampang 

Pekerjaan Hb Total p value PR 95% CI 

Anemia 

% 

Tidak 

Anemia % 

Tidak 

Bekerja 

166 

(69.5%) 

51(21.3%) 217 

(90.8%) 

 

0.000 

 

2.404 

 

1.298-

4.452 Bekerja 7  

(2.9%) 

15(6.3%) 22 

(9.2%) 

Total 173 

(72.4%) 

66 

(27.6%) 

239 

(100.0%) 
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Ketentuan dari nilai p < 0,25 yaitu memberi peluang variabel independen yang 

mungkin secara bersamaan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap 

variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil analisis bivariat dari masing-

masing variabel independen yang diikutkan dalam analisis multivariate.  

Tabel 4. 11 Analisis variavel independen menggunakan analisis   

         (Sumber: Data Sekunder) 

Tabel 4.11 menunjukkan hasil analisis multivariate dengan menggunakan 

regresi logistic menunjukkan bahwa yang variable yang paling berpengaruh 

terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pampang Kota Makassar 

adalah usia ibu dengan nilai p < 0,25. Maka ibu hamil dengan usia <20 tahun 

Variabel p value PR (CI 95%) 

Usia Ibu Hamil 0.000 238.943  

(40.882-1396.541) 

Pekerjaan 0.068 6.020  

(0.876-41.383) 

Pendidikan 0.316 3.737 

(0.284-49.154) 

Paritas 0.054 3.358 

(0.982-11.486) 

Jarak Kehamilan 0.138 0.353 

(0.089-1.396) 

Usia Ibu Hamil 0.000 189.628 

(37.689-954.098) 

Pekerjaan 0.013 9.693 

(1.606-58.511) 

Paritas 0.048 3.487 

(1.014-11.990) 

Jarak Kehamilan 0.144 0.357 

(0.089-1.424) 

Usia Ibu Hamil 0.000 107.920 

(28.659-406.387) 

Pekerjaan 0.016 8.770 

(1.508-51.005) 

Paritas 0.075 2.936 

(0.897-9.611) 
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dan >35 tahun menjadi faktor risiko anemia selama kehamilan yang paling 

berpengaruh.  

C. Pembahasan 

Telah dilakukan penelitian mengenai faktor risiko kejadian anemia pada ibu 

hamil di Puskesmas Pampang Kota Makassar Tahun 2021. Selama penelitiaan 

diperoleh sebanyak 173 sampel yang mengalami anemia selama kehamilan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa terdapat faktor-faktor 

yang memberi pengaruh terhadap anemia selama kehamilan yaitu usia ibu, 

paritas, jarak kehamilan, pendidikan dan pekerjaan.  

a. Risiko Kejadian Anemia Dalam Kehamilan Berdasarkan Usia Ibu 

Usia ibu yang digunakan pada penelitian ini adalah usia pada saat ibu 

menjalani kehamilan terakhir. Hasil penelitian mengenai hubungan usia ibu dan 

kejadian anemia selama kehamilan didapatkan nilai p sebesar 0,000 yang < 

0,005 dengan tingkat signifikasi (95% CI) yang berarti menunjukkan adanya 

hubungan secara signifikan antara usia ibu dengan kejadian anemia dalam 

kehamilan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sjahriani 

dan Faridah (2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil, penelitian tersebut menunjukkan bahwa usia 

ibu memiliki hubungan dengan kejadian anemia kehamilan dengan (p = 0,000). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia, Helni dan 

Sendy (2022) dengan judul Hubungan Usia, Paritas Dan Jarak Kehamilan 

Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Multipara di Praktek Mandiri Bidan 

Kelurahan Sukajadi Kabupaten Banyuasin 2020, penelitian tersebut 
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menunjukkan bahwa usia ibu tidak memiliki hubungan dengan kejadian anemia 

kehamilan dengan (p = 0,052).  

Dalam penelitian ini usia ibu merupakan faktor risiko kejadian anemia 

dalam kehamilan, sehingga penelitian ini sesuai dengan teori. Usia seorang 

wanita pada saat menjalani kehamilan diharapkan tidak terlalu muda dan tidak 

terlalu tua, usia < 20 tahun dan > 35 tahun memiliki risiko tinggi komplikasi bagi 

kesehatan ibu maupun janin. Kesiapan seorang wanita dalam menjalani 

kehamilan dapat meliputi beberapa aspek seperti kesiapan fisik, emosi, 

psikologi, sosial dan ekonomi (Mahardika & Ningrum, 2019). Pada usia wanita 

yang <20 tahun secara fisik keadaan Rahim dan panggul belum mengalami 

perkembangan secara optimal, hak tersebut berakibat pada peningkatan risiko 

kesakitan serta gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik ibu yang 

mengalami hambatan. Selain itu, usia muda pada wanita cenderung belum 

memiliki kapasitas pengetahuan yang optimal berkaitan tetantang kesehatannya 

sehingga tindakan yang diambil relative tidak tepat dan aman. Anemia pada 

kehamilan remaja dapat terjadi akibat multifaktorial, seperti penyakit infeksi, 

genetik, atau belum tercukupinya status nutrisi yang optimal. Masa remaja telah 

dibuktikan sebagai fase yang rentan defisiensi nutrisi. Sehingga peningkatan 

risiko anemia pada remaja disebabkan masih diperlukannya besi pada fase 

tumbuh kembang yang belum selesai (Raio et al., 2015). Pada usia wanita yang 

>35 tahun memiliki risiko tinggi pada peningkatan tekanan darah karena 

menurunnya fungsi organ tubuh (Meisuri et al., 2018). Kelompok usia 20 – 35 

tahun memiliki fungsi alat reproduksi yang aman untuk menjalani kehamilan 
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sehingga pada kelompok usia tersebut menjadi kelompok usia reproduktif, 

meskipun diluar kelompok usia tersebut juga tetap dapat mengalami anemia 

dalam kehamilan. Hal tersebut dapat terjadi apabila ibu hamil memiliki tingkat 

kesadaran yang kurang akan pentingnya menjaga kesehatan selama proses 

kehamilan (Gusnidarsih, 2020).  

Peneliti berpendapat bahwa usia ibu memberi pengaruh terhadap kejadian 

anemia selama kehamilan. Pada usia yang <20 tahun masih berlangsung 

pertumbuhan fisik ibu dengan angka kebutuhan zat gizi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan usia diatasnya, sehingga apabila tida dipenuhi dengan baik 

maka tubuh akan melakukan usaha kompensasi zat gizi bagi ibu dan juga bayi 

yang sedang dikandung. Sedangkan pada usia >35 tahun berdampak pada 

kesehatan ibu yang mulai menurun sehingga berisiko terhadap gangguan selama 

kehamilan (Komariah & Nugroho, 2020).  

b. Risiko Kejadian Anemia Dalam Kehamilan Berdasarkan Paritas 

Riwayat paritas pada penelitian ini merupakan jumlah persalinan yang telah 

dialami oleh ibu. Hasil penelitian mengenai hubungan paritas ibu dan kejadian 

anemia selama kehamilan didapatkan nilai p sebesar 0,000 yang < 0,005 dengan 

tingkat signifikasi (95% CI) yang berarti menunjukkan adanya hubungan secara 

signifikan antara paritas ibu dengan kejadian anemia dalam kehamilan.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Riri, 

Siswani dan Yoanita (2020) yang berjudul Hubungan Antara Usia dan Paritas 

Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil, penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa paritas memiliki hubungan dengan kejadian anemia dengan (p= 0,003). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tessa dan Vera 
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(2019) dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Anemia Pada Ibu Hamil, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa paritas 

tidak memiliki hubungan dengan kejadian anemia dengan (p= 0,472).  

Dalam penelitian ini paritas merupakan faktor risiko terjadinya anemia 

dalam kehamilan sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan teori. Jumlah anak 

atau frekuensi melahirkan dari seorang ibu memberi pengaruh terhadap kadar 

Hb selama masa kehamilan. Kehamilan yang berulang dapat menjadi penyebab 

terjadinya kerusakan pembuluh darah yang akan berdampak pada sirkulasi janin 

dalam kandungan, semakin tinggi frekuensi seorang wanita melahirkan akan 

memberikan dampak risiko kehilangan darah yang semakin besar hingga 

menurunkan kadar Hb. Ibu hamil dengan paritas tinggi atau sering melahirkan 

akan mengalami peningkatan volume plasma yang akhirnya berdampak pada 

terjadinya hemodelusi yang lebih besar. Ibu yang melahirkan lebih dari tiga kali 

memiliki risiko komplikasi perdarahan yang dapat dipengaruhi oleh keadaan 

anemia selama kehamilan dan risiko perdarahan berulang pada kehamilan 

berikutnya disebabkan kadar haemoglobin yang menurun (Sukmawati et al., 

2021).  

Peneliti berpendapat bahwa paritas ibu memberi pengaruh terhadap kejadian 

anemia selama kehamilan. Pada paritas multipara dan grandemultipara ibu 

memiliki risiko kejadian anemia yang lebih besar akibat semakin sering 

melahirkan maka semakin besar risiko kehilangan darah dan memberi pengaruh 

pada penuruna kadar hemoglobin (Astriana, 2017).  
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c. Risiko Kejadian Anemia Dalam Kehamilan Berdasarkan Jarak Kehamilan 

Jarak kehamilan pada penelitian ini merupakan jarak kehamilan yang 

dialami ini pada saat ini dengan kehamilan sebelumnya. Hasil penelitian 

mengenai hubungan jarak kehamilan ibu dan kejadian anemia selama kehamilan 

didapatkan nilai p sebesar 0,000 yang < 0,005 dengan tingkat signifikasi (95% 

CI) yang berarti menunjukkan adanya hubungan secara signifikan antara jarak 

kehamilan ibu dengan kejadian anemia dalam kehamilan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sukmawati, dkk (2021) yang berjudul Anemia Kehamilan Dan Fajtor Yang 

Mempengaruhi: Studi Korelasi, penelitian tersebut menunjukkan bahwa jarak 

kehamilan memiliki hubungan dengan kejadian anemia dengan (p= 0,012). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tia, Russiska 

dan Fitry (2020) yang berjudul Faktor – faktor Yang Berhubungan Dengan 

Anemia Pada Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Cidahu 

Kabupaten Kuningan, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa jarak 

kehamilan tidak memiliki hubungan dengan kejadian anemia dengan (p= 0,984).  

Dalam penelitian ini jarak kehamilan merupakan faktor risiko terjadinya 

anemia dalam kehamilan sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan teori pada 

jarak kehamilan pendek ibu yang terlalu sering hamil akan berpengaruh pada 

pengoptimalan pemberian gizi pada janin yang dikandung kelak. Peran ibu 

sangat diperlukan pada masa bayi sebelum berumur satu tahun untuk merawat 

kondisi bayi tersebut. Ibu dengan riwayat kehamilan sering menghadapi kondisi 

psikis yang yang rentan dan khawatir terutama menjelang persalinan, dimana 

kondisi kritis mungkin untuk terjadi (Kurniawan & Melaniani, 2019). Jarak 
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kehamilan yang pendek dapat menyebabkan kejadian anemia selama kehamilan 

akibat kebutuhan zat besi tambahan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah 

dan membentuk sel darah merah untuk janin dan plasenta. Jika cadangan Fe 

minimal maka terjadi penipisan simpanan Fe setiap kehamilan sehingga 

menimbulkan anemia pada kehamilan selanjutnya. Jarak kehamilan yang terlalu 

dekat menjadi faktor risiko terjadinya anemia, akibat kondisi ibu yang belum 

pulih dan pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi belum optimal, sudah harus 

memenuhi kebutuhan nutrisi janin yang dikandungnya (Abrori et al., 2015).  

Selain jarak persalinan yang pendek, wanita dengan jarak persalinan yang 

panjang >5 tahun juga memiliki risiko mengalami gangguan selama masa hamil 

maupun gangguan pada masa persalinan. Jarak persalinan yang jauh 

menyebabkan mordinbitas atau efek samping yang berbahaya seperti 

preeklampsia dan demam intrapartum. Ibu yang pernah hami lalu kemudia hamil 

kembali dengan jarak kehamilan dengan rentan yang jauh membuat kondisi 

fisiologis system reproduksi menjadi kembali sepeti wanita yang bertama kali 

melahirkan atau primigravida. Dengan jarak kehamilan yamg tepat, ibu dapat 

memulihkan kondisi fisik dan mentalnya serta memberikan ASI serta kasih 

saying yang cukup bagi buah hatinya (Dewie et al., 2020).  

Peneliti berpendapat bahwa paritas ibu memberi pengaruh terhadap kejadian 

anemia selama kehamilan. Ibu hamil dengan jarak kehamilan sebelumnya <2 

tahun memiliki kondisi yang belum pulih serta kemampuan untuk melakukan 

pemenuhan zat gizi bagi ibu dan bayinya belum optimal (Abrori et al., 2015). 
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d. Risiko Kejadian Anemia Dalam Kehamilan Berdasarkan Pendidikan 

Pada penelitian ini pendidikan merupakan tingkatan pendidikan terakhir 

yang ditempuh oleh ibu hamil. Hasil penelitian mengenai hubungan pendidikan 

ibu dan kejadian anemia selama kehamilan didapatkan nilai p sebesar 0.258 yang 

> 0,005 dengan tingkat signifikasi (95% CI) yang berarti menunjukkan tidak 

adanya hubungan secara signifikan antara jarak kehamilan ibu dengan kejadian 

anemia dalam kehamilan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ngurah, Shirley dan Nelly (2016) dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil, penelitian 

tersebut menunjukkan hasil bahwa pendidikan tidak memiliki hubungan dengan 

kejadian anemia dengan (p= 0,688). Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2019) dengan judul Hubungan 

Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil, penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan dengan kejadian 

anemia dengan (p= 0,001).  

Pendidikan juga memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk 

perilaku seseorang ke arah postif dan erat kaitannya dengan pengetahuan 

seseorang tentang sesuatu yang dibutuhkannya dalam hidup, terutama bagi ibu 

yang sedang hamil, pendidikan begitu penting dampaknya dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang benar sehingga 

anggota keluarganya terjaga dari penyakit. Semakin tinggi pendidikan, maka 

akan semakin tinggi daya serapnya terhadap informasi sehingga informasi-

informasi yang didapatkannya dapat dipahami dengan baik (Edison, 2019). 
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Faktor pendidikan dapat mempengaruhi status anemia seseorang sehubungan 

dengan pemilihan makanan yang dikonsumsi. Tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi akan mempengaruhi pengetahuan dan informasi tentang gizi yang lebih 

baik dibandingkan seseorang yang berpendidikan lebih rendah. Tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat. Pendidikan yang lebih 

tinggi memudahkan seseorang dalam menyerap informasi dan 

mengimplementasikan dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khusunya 

dalam hal kesehatan dan gizi. Tingkat pendidikan, khususnya tingkat pendidikan 

wanita mempengaruhi derajat kesehatan. Tingkat pendidikan seseorang 

mempengaruhi pengetahuan dan pemahamannya terhadap sesuatu dan 

mengarahkannya ke perilaku positif, demikian juga tentang perilaku kesehatan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka 

semakin baik pula tingkat pengetahuannya mengenai anemia. Sebaliknya 

semakin rendah tingkat pendidikan, maka pola pikirnya menjadi rendah 

sehingga daya serapnya terhadap informasi juga menjadi berkurang (Amini et 

al., 2018).  

Peneliti berpendapat bahwa pendidikan ibu menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil akan tetapi pendidikan ibu 

masih tetap dapat memberikan pengaruh terhadap kejadian anemia pada ibu 

hamil (Ngurah Rai et al., 2016). 

e. Risiko Kejadian Anemia Dalam Kehamilan Berdasarkan Pekerjaan 

Pada penelitian ini pekerjaan merupakan aktivitas sehari-hari yang 

dilakukan oleh ibu hamil. Hasil penelitian mengenai hubungan pekerjaan ibu dan 

kejadian anemia selama kehamilan didapatkan nilai p sebesar 0,000 yang < 
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0,005 dengan tingkat signifikasi (95% CI) yang berarti menunjukkan adanya 

hubungan secara signifikan antara pekerjaan ibu dengan kejadian anemia dalam 

kehamilan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febrilina (2022) dengan Judul Hubungan Antara Status Gizi dan Pekerjaan 

Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Seputih 

Banyak, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan  memiliki hubungan 

dengan kejadian anemia dengan (p= 0,048). Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuni, Riska dan Proscilla (2021) dengan judul 

Hubungan Usia, Paritas dan Pekerjaan Terhadap Kejadian Anemia Pada Ibu 

Hamil, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pekerjaan tidak memiliki 

hubungan dengan kejadian anemia dengan (p= 0,089).  

Anemia merupakan gambaran nilai Hb dalam darah dalam jumlah yang 

rendah. Hemoglobin memiliki peran yang sangat penting karena menentukan 

kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Gerak otot dalam beraktivitas 

dan bekerja membutuhkan energi sehingga diperlukan oksigen yang cukup 

dalam pemenuhan kebutuhan tubuh. Apabila terjadi kekurangan zat besi, maka 

akan menurunkan kesehatan dan menyebabkan terhambatnya kerja fisik dan 

berpengaruh terhadap stamina kerja seseorang. Ibu hamil biasanya akan lebih 

sering tidur dan mengkonsumsi makanan yang lebih banyak. Kebiasaan 

semacam ini dapat memicu datangnya berbagai penyakit seperti diabetes 

gestotional. Karena itu, ibu hamil juga diharapkan tetap menyisihkan waktu 

untuk berolahraga ringan agar tubuh dan janinnya tetap dalam kondisi yang baik. 
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Aktivitas ringan dapat membuat kondisi fisik ibu hamil tetap bugar selama 

kehamilan serta memberikan energi dan membuat ibu hamil semakin kuat ketika 

melahirkan. Ibu hamil yang bekerja berarti mempunyai penghasilan untuk 

membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari- hari. Ibu hamil yang 

mempunyai penghasilan berhubungan dengan kemampuan ibu hamil untuk 

memperoleh pengetahuan tentang anemia karena memperoleh informasi dari 

lingkungan kerjanya serta mampu untuk menunjang keuangan keluarga. Ibu 

hamil yang berstatus sebagai ibu rumah tangga kemungkinan memiliki beban 

kerja lebih banyak. Selama melakukan aktivitas, seorang ibu hamil harus 

memperhatikan juga kondisi kesehatannya karena jika ibu hamil melakukan 

aktivitas yang terlalu berat selama kehamilan maka dapat beresiko terjadinya 

gangguan bagi ibu dan janinnya (Isnaini et al., 2021).  

Peneliti berpendapat bahwa pekerjaan ibu memberi pengaruh terhadap 

kejadian anemia selama kehamilan. Ibu hamil yang tidak bekerja atau berstatus 

sebagai ibu rumah tangga memiliki beban pekerjaan yang tidak kalah beratnya 

dengan wanita yang berkarir diluar rumah. Pekerjaan rumah sepertu mencuci, 

memasak, mengurus anak serta beban menjadi aktivitas yang juga menguras 

tenaga ibu hamil. Selain itu ibu rumah tangga yang tidak bekerja maka 

penghasilan keluarga hanya bersumber dari suami sehingga dapat menjadi faktor 

yang berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan bayinya 

(Isnaini et al., 2021). 

Ibu hamil yang sedang hamil membutuhkan pasokan oksigen yang lebih 

tinggi sehingga memicu produksi eritropetin yang juga meningkat. Akibatnya, 
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volume plasma bertambah dan sel darah merah juga mengalami peningkatan. 

Akan tetapi, terjadinya peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan 

dengan sel darah merah. Sehingga terjadi konsentrasi hemoglobin yang menurun 

akibat hemodilusi. Ekspansi volume plasma yang mendasari terjadinya anemia 

fisiologi pada kehamilan. Salam satu teori yang menjelaskan anemia fisiologi 

tersebut menyatakan bahwa viskositas darah maternal sengaja untuk diturunkan 

agar terjadi peningkatan perfusi plasental dan membantu penghantaran oksigen 

serta nurtirisi ke janin (Prawihardjo, 2020). 

Anemia pada ibu hamil dapat terjadi akibat pengaruh dari segi gizi yang 

diawali dengan menipisnya simpanan zat besi (feritin) dan bertambahnya 

penyerapan zat besi yang digambarkan dengan kapasitas pengikatan besi yang 

terus bertambah, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya cadangan zat besi, 

kejenuhan tranferin, berkurangnya jumlah protoporpirin yang diubah menjadi 

heme seiring dengan menurunnya kadar feritin serum. Sehingga terjadi anemia 

denan ditandai rendahnya kadar Hb (Amiruddin, 2022).  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pencegahan dan pengendalian 

anemia pada ibu hamil dapat lebih difokuskan dan tidak lagi dipandang sepele. 

Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan cara meningkatkan konsumsi zat 

besi dari sumber alami, terutama makanan sumber hewani (hem iron) yang 

mudah diserap seperti hati, daging, ikan. Selain itu, perlu makanan yang banyak 

mengandung Vitamin C dan Vitamin A (buah dan sayuran) juga perlu 

ditingkatkan, untuk membantu absorpsi zat besi dan membantu proses 

pembentukan  hemoglobin. Fortifikasi bahan pangan yaitu penambahan  zat besi, 
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asam folat, vitamin A dan asam amino esensial pada bahan makanan yang 

dimakan secara luas oleh kelompok sasaran (Amiruddin, 2022).  

Pencegahan anemia defisiensi besi yang paling banyak dialami oleh ibu 

hamil juga dapat dilakukan dengan suplemen besi dan asam folat. WHO 

menganjurkan untuk ibu hamil diberikan 60 mg besi selama 6 bulan guna 

pemenuhan kebutuhan fisiologik selama masa kehamilan. Bagi ibu hamil yang 

memiliki faktor risiko tinggi terjadinya anemia paka dianjurkan untuk 

mengkonsumsi rutin suplemen besi hingga tiga bula pasca persalinan 

(Prawihardjo, 2020). Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS al-

Baqarah/2: 168. 

تِ الشَّيْ ّ  الَْْرْضِ حَلّٰلًً طيَِّبًا ايَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِِ ي لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيٌْ  ّ  انَِّه ّ  طّٰنِ وَّلَْ تَ تَّبِعُوْا خُطوُّٰ

)٤٦٨( 

Terjemahnya:  

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

dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 

merupakan musuh yang nyata (Kemenag RI, 2022). 

Berdasarkan ayat diatas jelaskan mengenai perintah Allah swt.. Bagi seluruh 

manusia untuk mengatur apa yang dikonsumsinya untuk kebaikan manusia itu 

sendiri seperti yang dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah Jilid I: “Ajakan ayat 

diatas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi seluruh 

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh 

manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli 

hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa 
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atau kawasan, dengan merugikan yang lain, baik itu bertentangan dengan 

ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang 

ada di bumi” (Shihab, 2006). 

“Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. 

Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan tetapi antara lain untuk 

digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk 

memkan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang 

ada dibumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang 

diciptakanNya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan 

manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. 

Makan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak 

dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena 

zatnya seperti babi,bangkai dan darah. Ada yang haram karena sesuatu bukan 

dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk 

dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan kedua macam 

ini” (Shihab, 2006). 

Sekali lagi perlu digarisbawahi, bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh 

manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman: Wahai 

orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, 

karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian. Namun 

demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai 

halal terdiri dari empat macam: wajib,sunnah, mubah dan makruh. Aktivitaspun 

demikian, ada aktivitas yang halal, namun makruh atau sangat tidak disukai 
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Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang 

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

kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik 

buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizim dan ketika itu ia 

menjadi kurang baik. Perintah dari ayat diatas adalah yang halal lagi baik. 

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan 

untuk setan memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan 

untuk janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena ia menjerumuskan 

manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap (Shihab, 2006).  

Tafsir Ibnu Katsir Jilid I: Dia pun menjelaskan bahwa Dia Mahapemberi 

rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia 

menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala 

yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi 

dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya (Muhammad, 

2003). 

Tafsir Thabari Jilid II: Abu Ja1far mengatakan: maknanya: wahai sekalian 

manusia, makanlah apa yang Aku halalkan atas kalian lewat lisan Rasul-ku saw., 

dimana aku menghalalkan bagi kalian apa yang kalian haramkan yaitu 

bahirah,saibah, wasilah dan haam, dan mengharamkan atas kalian bangkai, 

darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama-Ku, dan 

tinggalkankah Langkah-langkah syetan yang mencelakakan kalian, dan jaganlah 

kalian mangikutinya sesungguhnya musuh yang nyata bagi kalian, dimana ia 
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enggan bersujud kepada bapak Adam dan menggelincirkannya dari menaati 

Allah sehingga diusir dari surga (Syakir, 2007).   
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian tetapi tentu masih memiliki berbagai 

keterbatasan. Penelitian yang dilakukan bersifat retrospektif dan menggunakan 

data sekunde dari puskesmas. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

digunakan merupakan data yang ditulis tangan sehingga mungkin terdapat 

kesalahan data yang tertulis atau tidak lengkap dalam berkas rekam medik 

sehingga dianggap sebagai missing case dan tidak dapat diikutsertakan dalam 

penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang dilakukan 

tentang analisis faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas 

Pampang Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil dengan p-value 0.000.  

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil dengan p-value 0.000.  

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara jarak kehamilan ibu dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil dengan p-value 0.000.  

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil dengan p-value 0.258.  

5. Terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil dengan p-value 0.000.  

6. Usia ibu merupakan variable independen yang paling berpengaruh 

terhadap dengan kejadian anemia pada ibu hamil 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat  

a. Memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko 

terjadinya anemia, dengan melakukan pencegahan sebelum dan selama 

masa kehamilan.  

b. Rajin melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan agar 

kondisi ibu dan janin dapat terpantau. 

c. Memperluas wawasan ibu terkait informasi anemia agar dapat 

dilakukan langkah pencegahan yang tepat. 
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2. Bagi Tenaga Kesehatan  

a. Diharapkan kepada petugas kesehatan agar dapat mengenali dan 

melakukan usaha-usaha preventif pada saat ibu hamil melakukan ANC 

sehingga faktor risiko anemia dapat dihindari.  

b. Diharapkan pada petugas kesehatan agar mengisi data rekam medik 

secara lengkap dengan pengisian yang mudah dibaca serta menyimpan 

data rekam medik di tempat yang aman dengan rapi dan teratur agar 

tidak ada data rekam medik yang hilang.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi data dasar dalam penelitian 

selanjutnya.  

b. Mengembangkan penelitian ini seperti menambahkan variabel-variabel 

lain yang juga merupakan faktor risiko yang dapat diteliti.  

c. Melakukan penelitian di puskesmas dan rumah sakit yang lain dan 

sampel yang lebih jelas antara variabel dependen-independen. 

d. Perlunya dilakukan penelitian dan uji lanjutan terhadap korelasi antara 

variabel pendidikan dengan kejadian anemia. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 Master Tabel 

ANALISIS FAKTOR RISIKO KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL 

DI PUSKESMAS PAMPANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 
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Lampiran  2 Hasil SPSS 

UNIVARIAT 

 

Statistics 

 Usia Paritas Jarak Hamil Kadar Hb 

N Valid 239 239 239 239 

Missing 0 0 0 0 

Mean 32.21 3.39 3.90 10.589 

Std. Deviation 7.601 1.485 3.222 .9268 

Minimum 17 1 1 7.4 

Maximum 46 9 24 15.9 

 

Usia Ibu Hamil 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <20 dan >35 Tahun 154 64.4 64.4 64.4 

20-35 Tahun 85 35.6 35.6 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

 

Paritas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ≤3 104 43.5 43.5 43.5 

>3 135 56.5 56.5 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

 

Jarak Kehamilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <2 dan >5 Tahun 123 51.5 51.5 51.5 

2-5 Tahun 116 48.5 48.5 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pendidikan Rendah 222 92.9 92.9 92.9 

Pendidikan Tinggi 17 7.1 7.1 100.0 

Total 239 100.0 100.0  
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Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Bekerja 217 90.8 90.8 90.8 

Bekerja 22 9.2 9.2 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

 

Hb 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Anemia 173 72.4 72.4 72.4 

Tidak Anemia 66 27.6 27.6 100.0 

Total 239 100.0 100.0  

 
BIVARIAT 

Pendidikan terhadap Anemia 

Crosstab 

 

Hb 

Total Anemia Tidak Anemia 

Pendidikan Pendidikan Rendah Count 163 59 222 

Expected Count 160.7 61.3 222.0 

% within Pendidikan 73.4% 26.6% 100.0% 

% within Hb 94.2% 89.4% 92.9% 

% of Total 68.2% 24.7% 92.9% 

Pendidikan Tinggi Count 10 7 17 

Expected Count 12.3 4.7 17.0 

% within Pendidikan 58.8% 41.2% 100.0% 

% within Hb 5.8% 10.6% 7.1% 

% of Total 4.2% 2.9% 7.1% 

Total Count 173 66 239 

Expected Count 173.0 66.0 239.0 

% within Pendidikan 72.4% 27.6% 100.0% 

% within Hb 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 72.4% 27.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 
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 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.684a 1 .194   

Continuity Correctionb 1.033 1 .310   

Likelihood Ratio 1.565 1 .211   

Fisher's Exact Test    .258 .155 

Linear-by-Linear Association 1.677 1 .195   

N of Valid Cases 239     

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.69. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Pendidikan 

(Pendidikan Rendah / 

Pendidikan Tinggi) 

1.934 .704 5.314 

For cohort Hb = Anemia 1.248 .832 1.872 

For cohort Hb = Tidak 

Anemia 

.645 .351 1.186 

N of Valid Cases 239   

 
Pekerjaan terhadap Anemia 

Crosstab 

 

Hb 

Total Anemia Tidak Anemia 

Pekerjaan Tidak Bekerja Count 166 51 217 

Expected Count 157.1 59.9 217.0 

% within Pekerjaan 76.5% 23.5% 100.0% 

% within Hb 96.0% 77.3% 90.8% 

% of Total 69.5% 21.3% 90.8% 

Bekerja Count 7 15 22 

Expected Count 15.9 6.1 22.0 

% within Pekerjaan 31.8% 68.2% 100.0% 

% within Hb 4.0% 22.7% 9.2% 

% of Total 2.9% 6.3% 9.2% 

Total Count 173 66 239 
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Expected Count 173.0 66.0 239.0 

% within Pekerjaan 72.4% 27.6% 100.0% 

% within Hb 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 72.4% 27.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 19.948a 1 .000   

Continuity Correctionb 17.776 1 .000   

Likelihood Ratio 17.505 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 19.865 1 .000   

N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.08. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Pekerjaan 

(Tidak Bekerja / Bekerja) 

6.975 2.696 18.043 

For cohort Hb = Anemia 2.404 1.298 4.452 

For cohort Hb = Tidak 

Anemia 

.345 .237 .501 

N of Valid Cases 239   

 
Usia Ibu Hamil terhadap Anemia 

 

Crosstab 

 

Hb 

Total Anemia Tidak Anemia 

Usia Ibu Hamil <20 dan >35 Tahun Count 151 3 154 

Expected Count 111.5 42.5 154.0 

% within Usia Ibu Hamil 98.1% 1.9% 100.0% 

% within Hb 87.3% 4.5% 64.4% 

% of Total 63.2% 1.3% 64.4% 
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20-35 Tahun Count 22 63 85 

Expected Count 61.5 23.5 85.0 

% within Usia Ibu Hamil 25.9% 74.1% 100.0% 

% within Hb 12.7% 95.5% 35.6% 

% of Total 9.2% 26.4% 35.6% 

Total Count 173 66 239 

Expected Count 173.0 66.0 239.0 

% within Usia Ibu Hamil 72.4% 27.6% 100.0% 

% within Hb 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 72.4% 27.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 142.711a 1 .000   

Continuity Correctionb 139.123 1 .000   

Likelihood Ratio 154.895 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 142.113 1 .000   

N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.47. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia Ibu 

Hamil (<20 dan >35 Tahun / 

20-35 Tahun) 

144.136 41.645 498.866 

For cohort Hb = Anemia 3.788 2.642 5.432 

For cohort Hb = Tidak 

Anemia 

.026 .009 .081 

N of Valid Cases 239   

 
Paritas terhadap Anemia 

 

Crosstab 
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Hb 

Total Anemia Tidak Anemia 

Paritas ≤3 Count 96 8 104 

Expected Count 75.3 28.7 104.0 

% within Paritas 92.3% 7.7% 100.0% 

% within Hb 55.5% 12.1% 43.5% 

% of Total 40.2% 3.3% 43.5% 

>3 Count 77 58 135 

Expected Count 97.7 37.3 135.0 

% within Paritas 57.0% 43.0% 100.0% 

% within Hb 44.5% 87.9% 56.5% 

% of Total 32.2% 24.3% 56.5% 

Total Count 173 66 239 

Expected Count 173.0 66.0 239.0 

% within Paritas 72.4% 27.6% 100.0% 

% within Hb 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 72.4% 27.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 36.560a 1 .000   

Continuity Correctionb 34.816 1 .000   

Likelihood Ratio 40.802 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 36.407 1 .000   

N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.72. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Paritas (≤3 / 

>3) 

9.039 4.071 20.070 

For cohort Hb = Anemia 1.618 1.384 1.893 
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For cohort Hb = Tidak 

Anemia 

.179 .089 .358 

N of Valid Cases 239   

 
Jarak Kehamilan terhadap Anemia 

 

Crosstab 

 

Hb 

Total Anemia Tidak Anemia 

Jarak Kehamilan <2 dan >5 Tahun Count 108 15 123 

Expected Count 89.0 34.0 123.0 

% within Jarak Kehamilan 87.8% 12.2% 100.0% 

% within Hb 62.4% 22.7% 51.5% 

% of Total 45.2% 6.3% 51.5% 

2-5 Tahun Count 65 51 116 

Expected Count 84.0 32.0 116.0 

% within Jarak Kehamilan 56.0% 44.0% 100.0% 

% within Hb 37.6% 77.3% 48.5% 

% of Total 27.2% 21.3% 48.5% 

Total Count 173 66 239 

Expected Count 173.0 66.0 239.0 

% within Jarak Kehamilan 72.4% 27.6% 100.0% 

% within Hb 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 72.4% 27.6% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 30.145a 1 .000   

Continuity Correctionb 28.577 1 .000   

Likelihood Ratio 31.344 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 30.019 1 .000   

N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32.03. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Jarak 

Kehamilan (<2 dan >5 Tahun 

/ 2-5 Tahun) 

5.649 2.941 10.851 

For cohort Hb = Anemia 1.567 1.317 1.865 

For cohort Hb = Tidak 

Anemia 

.277 .165 .465 

N of Valid Cases 239   

 
MULTIVARIAT 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a Usia Ibu Hamil 5.476 .901 36.958 1 .000 238.943 

Pekerjaan 1.795 .984 3.331 1 .068 6.020 

Pendidikan 1.318 1.315 1.005 1 .316 3.737 

Paritas 1.211 .627 3.728 1 .054 3.358 

Jarak Kehamilan -1.041 .702 2.203 1 .138 .353 

Constant -13.552 2.572 27.760 1 .000 .000 

Step 2a Usia Ibu Hamil 5.245 .824 40.483 1 .000 189.628 

Pekerjaan 2.271 .917 6.132 1 .013 9.693 

Paritas 1.249 .630 3.928 1 .048 3.487 

Jarak Kehamilan -1.031 .706 2.131 1 .144 .357 

Constant -12.346 2.049 36.320 1 .000 .000 

Step 3a Usia Ibu Hamil 4.681 .677 47.886 1 .000 107.920 

Pekerjaan 2.171 .898 5.843 1 .016 8.770 

Paritas 1.077 .605 3.171 1 .075 2.936 

Constant -12.696 2.041 38.704 1 .000 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: Usia Ibu Hamil, Pekerjaan, Pendidikan, Paritas, Jarak Kehamilan. 
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Lampiran  3 Etik Penelitian 
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Lampiran  4 Izin Penelitian 
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Lampiran  5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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 Lampiran  6 Dokumentasi 
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