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ABSTRAK 

 

Preeklampsia merupakan keadaan seorang ibu hamil mengalami hipertensi 

pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih yang disertai dengan gangguan fungsi 

organ yang dapat ditandai dengan terjadinya proteinuria. Sampai saat ini 

preeklampsia masih menjadi salah satu keadaan yang sangat membahayakan ibu 

hamil dan menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak ibu hamil. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor risiko diabetes mellitus terhadap 

kejadian preeklampsia dan hubungan beberapa variabel lainnya seperti usia, IMT, 

riwayat abortus, riwayat preeklampsia, jumlah paritas ibu dan anemia terhadap 

kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2021. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan 

Case-Control. Metode pengambilan sampel adalah dengan teknik total sampling 

dan diperoleh sebanyak 182 sampel dengan persebaran 91 sampel kasus dan 91 

sampel kontrol dan diambil melalui rekam medik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 182 sampel, terdapat 9 ibu hamil (4,9%) dengan diabetes mellitus yang 

mengalami preeklampsia, terdapat 31 ibu hamil (17%) dengan usia  <20 dan >35 

tahun yang mengalami preeklampsia, terdapat 62 ibu hamil (34,1%) dengan IMT 

berisiko yang mengalami preeklampsia, terdapat 16 ibu hamil (8,8%) dengan 
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riwayat abortus yang mengalami preeklampsia, terdapat 35 ibu hamil (19,2%) 

dengan riwayat preeklampsia yang mengalami preeklampsia, terdapat 64 ibu hamil 

(35,2%) dengan jumlah paritas berisiko <2 atau >3 yang mengalami preeklampsia, 

terdapat 56 ibu hamil (30,8%) dengan anemia yang mengalami preeklampsia, 

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor risiko diabetes 

mellitus, IMT, dan abortus pada ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan 

terdapat hubungan yang signifikan antara usia, riwayat preeklampsia, jumlah 

paritas, dan anemia pada ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.. 

Kata Kunci: Preeklampsia, Diabetes Mellitus, Faktor Risiko 

 

  



3 

 

 

 

Risk Factor of Diabetes Mellitus in a Pregnant Woman on The 
Incidence of Preeclampsia in Women and Children Special Regional Hospital 

Siti Fatimah Makassar  

Moch. Afif Fachrul1, Andi Irhamnia Sakinah1, Nadyah Haruna1, Halimah 

Sa’diyah1, Siti Aisyah Kara2 

1Medical Education Study Program, Faculty of Medicine and Health Sciences 

UIN Alauddin Makassar 

2Faculty of Law and Syariah UIN Alauddin Makassar 

Email:  afiffachrul23@gmail.com 

  

 

ABSTRACT 

 

Preeclampsia is a condition where a pregnant woman having hypertension 

that occurs after 20 weeks of gestation accompanied with impaired organ function 

which can be marked by proteinuria. To this day, preeclampsia pose a very 

dangerous threat to pregnancy and has become the leading cause of death on 

pregnant women. The purpose of this study was to determine the relationship 

between risk factor of diabetes mellitus of pregnant woman with the  incidence of 

preeclampsia and the relationship of other varaibles like age, body mass index, 

history of abortion, history of preeclampsia, parity and anemia with the incidence 

of preeclampsia at Siti Fatimah Makassar Woman and Children Regional Special 

Hospital in 2021. This type of research was an analytic observational study with a 

case control approach. The sampling method was the total sampling technique and 

182 samples which 91 case sample and 91 control sample were obtained through 

medical records. The result showed that of the 182 sample, there were 9 pregnant 

women (4,9%) with diabetes mellitus who had preeclampsia, 31 pregnant women 

(17%) age <20 and >35 who had preeclampsia, 62 pregnant woman (34,1%) with 

risky BMI who had preeclampsia, 16 pregnant woman (8,8%) with history of 
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previous abortion who had preeclampsia, 35 pregnant woman (19,2%) with history 

of previous preeclampsia who had preeclampsia, 64 pregnant woman (35,2%) with 

parity <2 and >3 who had preeclampsia, 56 pregnant woman (30,8%) with anemia 

who had preeclampsia. Conclusion: there is no significant relationship between risk 

factor of diabetes mellitus, BMI, and previous history of abortion with the incidence 

of preeclampsia and there is a significant relationship between age, previous history 

of preeclampsia, parity, and anemia with the incidence of preeclampsia.  

Keywords: Preeclampsia, Diabetes Mellitus, Risk Factor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu kesehatan ibu dan anak masih merupakan salah satu hal yang membutuhkan 

perhatian lebih oleh dunia khususnya di Indonesia. Salah satu indikator penting dalam 

penilaian terhadap berhasilnya sebuah negara dalam penanganan kesehatan ibu dan 

anak adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Semakin kecil AKI di suatu daerah 

maka semakin baik penilaian terhadap penanganan kesehatan ibu dan anak di daerah 

tersebut. Data WHO menunjukkan di tahun 2017 AKI mencapai 295.000 wanita yang 

berarti sekitar 810 wanita yang meninggal setiap harinya di dunia ini dan 94% dari AKI 

tersebut terjadi di negara dengan pendapatan per kapita rendah sampai menengah 

dengan rasio kematian 462 per 100.000 lahir hidup di negara berkembang dan pada 

negara maju rasio kematiannya hanya 11 per 100.000. Menurut WHO, sebagian besar 

kematian tersebut diakibatkan oleh komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang 

sebenarnya bisa dicegah. Komplikasi penyebab utama yang menjadi penyebab 

kematian ibu salah satunya adalah preeklampsia yang bila digabungkan dengan 

komplikasi utama lainnya seperti postpartum hemorrhage (PPH) dan infeksi saat dan 

setelah bersalin maka hampir mencapai angka 75% penyebab kematian 

maternal(WHO, UNICEF, 2019; WHO, 2021). Preeklampsia merupakan keadaan 

terjadinya hipertensi pada umur kehamilan di atas 20 minggu yang disertai gangguan 

atau kerusakan organ seperti ginjal yang dapat ditandai dengan adanya proteinuria pada 
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ibu hamil tersebut. Preeklampsia menjadi salah satu penyebab kematian maternal 

terbanyak. Preeklampsia sendiri sudah mencakup 2-8% dari ibu hamil di seluruh dunia 

dengan tingkat kematian mencapai 9-26% di negara berkembang dan di negara maju 

mencapai 16% tingkat kematian yang berarti lebih dari 50.000 kematian maternal di 

seluruh dunia dan sekitar 500.000 kematian janin (S.A Karrar, 2022). 

Preeklampsia merupakan salah satu bentuk hipertensi yang muncul setelah 

umur kehamilan 20 minggu disertai dengan kerusakan organ seperti ginjal yang 

ditandai dengan proteinuria. Menurut teori, tingkat kemungkinan terjadinya 

preeklampsia akan meningkat apabila faktor risikonya ada dan salah satu faktor risiko 

terjadinya preeklampsia adalah wanita yang memiliki riwayat diabetes (sebuah 

keadaan terjadinya peningkatan gula dalam darah yang terjadi akibat beberapa faktor). 

Diabetes sendiri diderita oleh 422 juta penduduk dunia dengan jumlah kematian 

langsung akibat diabetes sebanyak 1,5 juta tiap harinya(WHO, UNICEF, 2019; WHO, 

2021). Sekitar 15-20% ibu dengan preeklampsia merupakan pengidap diabetes tipe 1 

dan sekitar 10-14% merupakan pengidap diabetes tipe 2 (Weissgerber & Mudd, 2015). 

WHO mencatat dari tahun 2010-2017 AKI di Indonesia mencapai 30.100 

kematian, di tahun 2017 sendiri AKI mencapai 8600 dengan rasio rerata 177 kematian 

maternal per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Profil Kesehatan Indonesia per tahun 

2021, kematian maternal di Indonesia mencapai 7.389 kematian dan terkhusus 

kematian akibat hipertensi pada kehamilan sudah menempati urutan keempat setelah 

COVID-19, PPH, dan lain-lainnya dengan angka kejadian sebanyak 1.077 kasus dan 

preeklampsia merupakan salah satu dari penyebab kematian tersebut sedangkan 
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kematian akibat masalah metabolik seperti diabetes berada pada urutan ke-7 dengan 

jumlah kasus sebanyak 80 kematian (Riskesdas, 2021). 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia per tahun 2021, dalam 4 tahun 

terakhir, jumlah kematian ibu masih terus meningkat dan hanya sempat turun di tahun 

2019 dan kembali meningkat. Jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 7.389 

kematian dengan Sulawesi Selatan menempati urutan ketujuh dengan jumlah kematian 

ibu 195 kematian per tahun 2021 dan hipertensi dalam kehamilan menyumbang jumlah 

kematian ibu sebanyak 41 kematian, sedangkan masalah metabolik seperti diabetes 

menyumbang kematian sejumlah 2 kematian (Riskesdas, 2021). 

B. Integrasi Keislaman 

Begitu banyak risiko-risiko yang menanti seorang ibu selama kehamilannya yang dapat 

mengakibatkan kematian sehingga berbakti kepada ibu sangat diwajibkan oleh agama 

kita bahkan dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 Allah Swt. berfirman: 

يْنَا نْسَانََ وَوَصَّ حَمَلَتهْ َ احِْسَانًا بوَِالِدَيْهَِ الِْْ  ۗ  َ  ۗ ه وَضَعَتهْ َ ك رْهًا ا مُّ َ ك رْهًا وَّ  ۗ وَحَمْل ه  ۗ  

َ  ۗ حَتّٰىَ  شَهْرًا ثلَٰث وْنََ وَفِصٰل ه  ۗ َ بَلغَََ اِذاَ   ۗ ه َ ارَْبَعِينََْ وَبَلغَََ اشَ دَّ
 نِعْمَتكَََ اشَْك رََ انََْ اوَْزِعْنيَِْ  رَب َِ قَالََ سَنةًَ 

يَّتيَِْ  فيَِْ لِيَْ وَاصَْلِحَْ ترَْضٰىه َ صَالِحًا اعَْمَلََ وَانََْ وَالِدَيََّ وَعَلٰى عَليَََّ انَْعمَْتََ الَّتيَِْ   اِلَيْكََ ت بْتَ  اِن يَِْ ذ ر ِ

سْلِمِيْنََ مِنََ وَاِن يَِْ  الْم 
Terjemahnya:  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 

menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah 

dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, 

berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 

limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat 

berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan 
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mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada 

Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim. 

 

Dalam tafsir Al-Misbah pada surah ini, al-Qur’an memaparkan pengorbanan 

yang dalam dan mulia, yang diberikan kaum ibu. Pengorbanan yang tidak akan pernah 

dapat dibalas oleh anak, meskipun dengan melaksanakan pesan Allah dalam surah ini 

sebaik-baiknya (Shihab, 2006). 

Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah 

payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Redaksi 

kalimat dan untaian kata-kata pada ayat itu mempersonifikasikan penderitaan, 

perjuangan, keletihan, dan kepenatan. “Ibunya mengandungnya dengan susah payah, 

dan melahirkannya dengan susah payah”. Dia bagaikan orang sakit yang berjuang 

dengan dirundung kemalangan, memikul beban berat, bernapas dengan susah payah, 

dan tersengal-sengal. Itulah gambaran saat dia mengandung, terutama menjelang 

kelahiran anak. Itulah gambaran persalinan, kelahiran dan aneka kepedihan (Shihab, 

2006). 

Di dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah Swt. berfirman: 

ا ا يَ هَ َيُّ ينََ أ ذِ لَّ ن وا ا مَْ ق وا آمَ ك  ف سَ َنْ مَْ أ يك  لِ َهْ أ ا وَ ارً ا نَ هَ ق ود  اسَ  وَ ة َ النَّ ارَ جَ حِ الْ  وَ

ا هَ يْ َ ل ة َ عَ كَ ئِ لََ ظ َ مَ لََ ادَ  غِ دَ ونََ لََْ شِ ص  عْ ََ يَ ا اللَّّ مَْ مَ ه  رَ َمَ ل ونََ أ عَ فْ يَ ا وَ ونََ مَ ر  مَ ؤْ  ي 
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.” 
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Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah 

dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju 

kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat 

ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang 

serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki 

dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan 

juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas 

kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga 

yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis 

(Shihab, 2006). 

Di dalam Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah 32 Rasulullah saw. bersabda: 

دْرِيَِ  سِنَانَ  بْنَِ مَالِكَِ بْنَِ سَعْدَِ سَعِيْدَ  أبَيِ عَنَْ  لََْ» :قَالََصلى الله عليه وسلم اللَِ رَس وْلََ أنَََّ عَنْه َ الل َ رَضِيََ الخ 

«ضِرَارََ وَلََْ ضَرَرََ ارَق طْنيَُِّ مَاجَهَْ ابْنَ  رَوَاه َ .حَسَنَ  حَدِيْثَ  ه مَا وَالدَّ سْنَدًا، وَغَيْر   فيِ مَالِكَ  وَرَوَاه َ م 

وَطَّأَِ رْسَلًََ الم  َِ  عَنَِ أبَِيْهَِ عَنَْ يحَْيىَ بْنَِ عَمْرِو عَنَْ م  ، أبََا فَأسَْقطَََصلى الله عليه وسلم النَّبيِ قَ  وَلهَ َ سَعِيْد  ي ط ر   ي قوَِ 

 .بَعْضًا بَعْض هَا
Artinya: 

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 

‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh 

memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. 

Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan 

sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 

secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi 

wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan 

periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]” 

  

 Hadits Arbain di atas membahas tentang janganlah bertindak atau melakukan 

hal-hal yang dapat memberikan bahaya kepada diri masing-masing seperti seseorang 
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sudah mengetahui memiliki faktor risiko yang besar untuk mengakibatkannya 

mengalami preeklampsia namun saat melakukan program kehamilan dia tidak 

melakukan kontrol yang rutin memantau keadaan kesehatannya di dokter sehingga 

akhirnya membahayakan keadaanya sendiri. 

Di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 Allah Swt. berfirman: 

مِنِ  تِهِ ۦِ و  اي َٰ ل قِ  أ نِ  ء  نِ  ل كُم خ  جًا أ نفسُِكُمِ  م ِ و َٰ اِ  أ ز  ا ل ِت س كنُوُ  ع لِ  إلِ ي ه  ج  دَّةًِ ب ي ن كُم و  و  ةًِ مَّ م  ح  ر  ِ و   ۚ لِكِ  فىِ إِنَِّ 
 ذ َٰ

تِ  اي َٰ ء  مِ  ل   ي ت ف كَّرُونِ  ل ِق و 
Artinya : 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” 

 

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah 

dan pendidikan harus bermula dari rumah. dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya 

adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari 

jenis kalian untuk kalian cintai dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. 

Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir 

tentang ciptaan Allah (Shihab, 2006). 
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Di dalam Hadits Al-Bukhari No. 1772 Rasulullah saw. bersabda: 

ع ش رِ  ي ا نِِ الشَّب ابِ، م  ت ط اعِ  م  ة ِ مِن كمُُِ اس  ، ال ب اء  ج  وَّ نُِ لِل ب ص رِِ أ غ ضِ  ف إنَِّهُِ ف ل ي ت ز  ص  أ ح  جِ، و   لِل ف ر 
نِ  م  ت طِعِ  ل مِ  و  مِ، ف ع ل ي هِِ ي س  و  اءِ  ل هُِ ف إنَِّهُِ باِلصَّ  .وِج 

Artinya: 

“Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para 

pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera 

menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 

Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi 

tameng baginya” 

Hadits Al-Bukhori di atas menggambarkan bahwa bila seseorang sudah 

memenuhi syarat dalam menikah maka menikahlah dan secara tidak langsung juga 

menggambarkan bila seseorang belum memenuhi syarat untuk menikah seperti pola 

pikir dan keadaan fisik maka tidak disarankan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini 

saat seseorang terlalu muda maka keadaan fisiknya belum terlalu matang sehingga 

berisiko untuk mendapatkan berbagai macam komplikasi kehamilan. 

Dari hadits dan tafsir ayat tersebut bisa disimpulkan tentang bagaimana susah 

payahnya orang tua terutama ibu dalam mengandung dan melahirkan, bertaruh dengan 

berbagai macam faktor risiko yang bahkan mungkin dapat mengancam jiwa dan 

menyebabkan kematian bagi ibu juga dihimbau bagi kita untuk menjaga keluarga kita 

termasuk ibu dalam segala bahaya yang mungkin mengancam termasuk saat dalam 

keadaan hamil. Maka dari itu dalam Islam posisi ibu sangat dimuliakan dan diutamakan 

untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, deteksi terkait faktor risiko yang dapat 
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mengancam jiwa ibu selama hamil sangat penting untuk diketahui, terutama untuk 

risiko preeklampsia yang merupakan penyebab AKI keempat tertinggi setelah COVID-

19, PPH, dan lain-lainnya. Banyaknya jumlah pengidap diabetes pada ibu yang diduga 

merupakan faktor predisposisi terjadinya preeklampsia juga membuat penelitian ini 

menarik untuk diteliti oleh peneliti dan juga penelitian ini diharapkan membuka 

kepedulian lebih lagi terhadap pencegahan preeklampsia untuk menurunkan Angka 

Kematian Ibu (AKI) khususnya di Sulawesi Selatan Kota Makassar (Riskesdas, 2021). 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang tertera, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini, yaitu apakah diabetes mellitus merupakan faktor risiko kejadian 

preeklampsia pada ibu hamil. 

 

D. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Diabetes mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kejadian preeklampsia. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Diabetes mellitus merupakan faktor risiko dari kejadian preeklampsia. 
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E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. 1 Definisi operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Preeklampsia Preeklampsia adalah 

tekanan darah 

>140/90 mmHg atau 

hipertensi yang baru 

terjadi setelah umur 

kehamilan 20 minggu 

disertai dengan 

gangguan fungsi 

organ  

Melihat data rekam 

medis pasien dan 

atau menyesuaikan 

sesuai standar POGI 

2016 

0 = tidak mengalami 

preeklampsia 

1 = mengalami 

preeklampsia  

Nominal 

Variabel Dependen 

2. Diabetes 

mellitus tipe 

1 dan 2 

Diabetes mellitus 

adalah keadaan 

meningkatnya gula 

dalam darah  

 

Melihat data rekam 

medis pasien dan 

atau menyesuaikan 

sesuai standar 

PERKENI 2021 dan  

0 = mengalami diabetes 

1 = tidak mengalami 

diabetes 

Nominal 
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Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan) 

No.  Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

  seseorang di atas 

normal  

Gula Darah Puasa 

(GDP)  ≥ 126 mg/dl 

atau 

Tes Toleransi 

Glukosa Oral (TTGO) 

2 jam ≥ 200 mg/dl 

atau 

Hemoglobin A1c 

(HbA1c)  ≥ 6,5% 

dengan diabetes 

mellitus tipe 1 terjadi 

sejak lahir dan 

diabetes mellitus tipe 

2 tidak terjadi sejak 

lahir 

American Diabetes 

Association 2022 
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Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan) 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

3 Diabetes 

mellitus 

gestasional 

Diabetes yang 

didiagnosis pada  

trimester kedua atau 

ketiga kehamilan 

dimana sebelum 

kehamilan tidak 

didapatkan diabetes 

Melihat data rekam 

medis pasien dan 

atau menyesuaikan 

sesuai standar 

PERKENI 2021 dan 

American Diabetes 

Association 2022 

0 = mengalami diabetes 

1 = tidak mengalami 

diabetes 

Nominal 

 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti 

Fatimah Makassar dengan menilai apakah diabetes mellitus merupakan faktor risiko 

preeklampsia di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 

dengan menarik data dari status rekam medik dibutuhkan. 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

1. Diba Aulia, 

Rodiani, Risti 

Graharti/2018 

Hubungan 

Diabetes 

mellitus 

dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

di RSUD 

DR. H. 

Abdul 

Moeloek 

Provinsi 

Lampung 

Periode 1 

Januari - 30 

Juni 2018 

Analitik 

observasional 

dengan 

rancangan 

case control 

Sebanyak 32 

kasus dan 32 

kontrol  

Data 

sekunder 

yang 

diperoleh dari 

status 

kebidanan 

rekam medik 

RSAM 

Lampung 

periode 1 

Januari 

sampai 30 

Juni 2018 

Terdapat 

hubungan 

Diabetes 

mellitus 

dengan 

kejadian 

preeklampsia 

pada ibu 

bersalin di 

RSUD DR. 

H. Abdul 

Moeloek 

Provinsi 

Lampung 

periode 1  
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan) 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

      Januari – 30 

Juni 2018. 

2. Sri Ayu Rezeki, 

Amlah, Eka 

Rahmawaati/2021 

Hubungan 

Diabetes 

Militus, 

Obesitas dan 

Riwayat 

Hipertensi 

dengan 

Kejadian 

Preeklamsi 

di Puskesmas 

Kertapati 

kuantitatif 

menggunakan 

metode 

survey 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectLll\ional 

Jumlah 

sampel 

sebanyak 99 

sampel 

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

dengan alat 

bantu 

checklist 

Ada 

hubungan 

yang 

bermakna 

antara 

diabetes 

mellitus, 

obesitas dan 

riwayat 

hipertensi 

dengan 

kejadian 

preeklampsia 

3. Artika Dewie, 

Anna V. Pont,  

Hubungan 

Umur  

Penelitian 

kuantitatif 

62 sampel 

menggunakan  

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder  

hasil 

penelitian  
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan) 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

  Kehamilan 

Dan Obesitas 

Ibu Hamil 

Dengan 

Kejadian 

Preeklampsia 

Di Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Kampung 

Baru Kota 

Luwuk 

dengan 

desain 

analitik 

observasional 

yaitu case 

control 

Purposive 

Sampling 

dari buku 

KIA 

menunjukkan 

ada 

hubungan 

antara umur 

kehamilan 

dengan 

kejadian 

preeklampsia 

dan ada 

hubungan 

yang 

bermakna 

4. Leoita Dwi 

Agustin, Adesy 

Asta, Dara 

Anggun 

Prasasti/2020 

Hubungan 

Diabetes 

Militus dan 

Obesitas 

dengan 

Kejadian  

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

yang bersifat 

survey 

Sampel 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

random 

sampling.  

Data 

sekunder dari 

rekam medik 

Hasil analisa 

bivariat 

ditemukan 

ada 

hubungan 

Diabetes  
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Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan) 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

  Preeklamsi 

pada Ibu 

Hamil 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Sampel 

penelitian ini 

berjumlah 40 

responden 

 Mellitus dan 

ada 

hubungan 

obesitas 

dengan 

kejadian 

Preeklampsia 

pada ibu 

hamil 

 

G. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil 

terhadap kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah 

Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik ibu hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah 

Makassar. 
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b. Mengetahui jumlah angka kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan 

Anak Siti Fatimah Makassar. 

c. Mengetahui jumlah angka kejadian diabetes mellitus di RSKD Ibu dan 

Anak Siti Fatimah Makassar 

d. Menganalisis hubungan faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil 

terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah 

Makassar. 

H. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

 Menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan dalam 

bidang penelitian dan menambah pengetahuan dan wawasan serta tempat 

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah terlebih dahulu didapatkan 

di perkuliahan khususnya terkait faktor risiko diabetes mellitus dengan 

tingkat kejadian preeklampsia. 

2. Bagi Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi bacaan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan ibu dan 

anak terkhususnya terkait faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat 

kejadian preeklampsia. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal 

dan mengetahui faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian 
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preeklampsia sehingga masyarakat terkhusus ibu yang akan dan sedang 

mengandung bisa mencoba untuk melakukan tindakan preventif terhadap 

faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian preeklampsia. 

4. Bagi Instansi 

a) Memberikan tambahan data dan referensi terkhusus dalam bidang 

kesehatan ibu dan anak terkait hubungan faktor risiko diabetes mellitus 

dengan tingkat kejadian preeklampsia 

b) Bentuk pengabdian diri terhadap perguruan tinggi dengan memenuhi 

salah satu dari tridharma perguruan tinggi terkait bidang penelitian 

sehingga dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian 

mahasiswa selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Jurusan Program Studi 

Pendidikan Dokter



 

18 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diabetes mellitus 

1. Definisi  

Diabetes merupakan salah satu masalah kesehatan yang sudah menjadi isu 

global yang menyebar luas di penjuru dunia dan belum terselesaikan bahkan Diabetes 

sendiri diderita oleh 422 juta penduduk dunia dengan urutan kematian ke 9 jumlah 

kematian langsung akibat Diabetes sebanyak 1,5 juta tiap harinya dan terus-menerus 

menjadi isu sampai sekarang dan kebanyakan terjadi di negara pendapatan rendah 

sampai menengah. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa pada tahun 

2016 kematian akibat Diabetes di Indonesia mencapai 99.400 kematian (World Health 

Organization, 2022). 

Diabetes adalah suatu kelainan jumlah gula darah meningkat melebihi kadar 

normalnya dikarenakan adanya gangguan pada sistem regulasi pada metabolisme 

glukosa atau gula dalam tubuh akibat kurangnya produksi insulin dan juga dapat karena 

efek insulin sudah tidak dapat dipakai akibat adanya resistensi insulin. Kadar gula 

darah normal yang paling sering dipakai dan menjadi salah satu rujukan yaitu pedoman 

American Diabetes Association (ADA) 2011 dan konsensus Perkumpulan 

Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2021 yaitu, GDP  ≥ 126 mg/dl atau TTGO 2 jam 

≥ 200 mg/dl atau HbA1c ≥ 6,5% (Khairani, 2019; Soelistijo, 2020). 

Diabetes merupakan kelainan metabolik. Seseorang yang mengalami Diabetes 

memiliki jumlah gula darah dan konsentrasi gula darah yang tinggi diatas normal. 
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Diabetes dapat didiagnosis dengan cara melakukan pengecekan kadar gula darah dan 

berdasarkan penggolongannya terhadap gula darah terbagi menjadi beberapa seperti 

Diabetes (gula darah puasa ≥ 126 mg/dl atau TTGO 2 jam ≥ 200 mg/dl atau HbA1c ≥ 

6,5%), pre-Diabetes (gula darah puasa 100-125mg/dl atau 140-199 mg/dl atau HbA1c 

5,7-6,4%), normal (gula darah puasa 70-99 mg/dl atau 70-139 mg/dl atau < 5,7%) 

(Soelistijo, 2020). 

2. Epidemiologi 

Diabetes adalah permasalahan kesehatan yang penting dan sering terjadi pada 

masyarakat di seluruh dunia, utamanya di negara berkembang atau negara dengan 

pendapatan bawah sampai menengah salah satunya Indonesia. Hal ini didukung juga 

dengan faktor bahwa masyarakat kita sangat terbiasa makan nasi dengan porsi yang 

banyak dan bila tidak dibarengi dengan pengeluaran kalori yang seimbang maka hal 

ini tentu menjadi salah satu faktor pendukung penyebab terjadinya diabetes. Kelainan 

ini merupakan salah satu penyebab munculnya banyak penyakit lain dan menjadi 

penyebab disabilitas kronik yang berdampak besar terhadap aktivitas dalam kehidupan 

seseorang sehari-harinya dan tentu saja hal ini juga akan berdampak ke masalah 

ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Penduduk dunia yang mengalami Diabetes 

berjumlah sekitar 422 juta orang diseluruh dunia dengan sebagian besar pengidapnya 

tersebar di negara-negara berkembang seperti Indonesia (World Health Organization, 

2022). 

Perbedaan prevalensi diabetes terhadap gender tampaknya berbeda tergantung 

Lifestyle dan gendernya meskipun memang ada kecenderungan risiko diabetes terhadap 
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wanita lebih tinggi daripada pria, contohnya pada pria memiliki risiko mengalami 

diabetes meningkat sesuai dengan Body Mass Index (BMI) dan pola hidupnya seperti 

rokok, alkohol, dan lainnya, sementara pada wanita memiliki tingkat risiko mengalami 

diabetes meningkat seiring dengan meningkatnya umur, BMI, dan jenjang 

pendidikannya. Prevalensi diabetes adalah 14,1% pada pria dan 14,5% pada wanita. 

Kelebihan berat badan, obesitas, hipertensi, dan kadar Triglyceride (TG) yang tinggi 

merupakan faktor risiko independen untuk diabetes pada kedua jenis kelamin. Pada 

pria, tingkat High Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) yang tinggi merupakan 

faktor protektif independen untuk diabetes. pada wanita, umur lanjut, aktivitas fisik, 

dan kadar Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) yang tinggi merupakan faktor 

risiko independen peningkatan terjadinya Diabetes (Zhang et al., 2019). 

Diabetes merupakan masalah kesehatan yang dialami oleh 233 juta wanita di 

dunia ini dan 16,7% dari kelahiran hidup atau 21,1 juta kelahiran di dunia ini 

mengalami diabetes dalam masa kehamilan kebanyakan dikarenakan diabetes 

Gestasional dan hal ini meningkat seiring dengan meningkatnya umur saat kehamilan 

dan puncaknya pada umur 45 tahun ke atas akan memiliki risiko mengalami diabetes 

dalam kehamilan lebih tinggi, bahkan 1 dari 6 kehamilan mengalami diabetes 

Gestasional. Kejadian diabetes kebanyakan terjadi pada negara-negara berkembang 

atau negara yang memiliki pendapatan rendah sampai menengah. Adapun prevalensi 

diabetes pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan pada South-East Asia 6,8 juta, 

North America and Carribean 1,3 juta, South and Central America 1 juta, Western 
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Pasific 3,9 juta, Europe 1,6 juta, Africa 4,1 juta, Middle East and North Africa 2,4 juta 

(International Diabetes Federation, 2021). 

Angka kejadian diabetes di Indonesia terbilang masih cukup tinggi 

berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi kejadian diabetes di Indonesia mencapai 10,7 

juta bahkan yang tercatat di IDF pertahun 2021 sudah mencapai 19,5 juta dengan 

prevalensi 10,8%. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes 

mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur ≥ 15 tahun sebesar 2%. 

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada 

penduduk ≥ 15 tahun pada hasil Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Namun, prevalensi 

diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada 

2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018 dengan prevalensi tertinggi diabetes mellitus pada 

tahun 2018 terdapat pada 4 provinsi yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara 

dan Kalimantan Timur. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita 

Diabetes yang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes (Khairani, 

2019). 

3. Etiologi 

Penyebab dari diabetes tergantung dari tipe diabetes apa yang menjadi 

kelainannya, contohnya diabetes tipe 1 terjadi akibat kesalahan penyandian gen 

sehingga terjadi kesalahan pada sistem imun yang berujung pada penyerangan sel 

tubuh oleh sistem imun sendiri atau autoimmune, dalam hal ini sel tubuh yang diserang 

adalah sel beta pankreas. Sel beta pankreas adalah sel yang bertanggung jawab untuk 

membentuk insulin yang berfungsi untuk membantu proses memasukkan gula dalam 
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darah ke sel tubuh termasuk otot sehingga dengan rusaknya sel ini akibat penyerangan 

oleh sistem imun mengakibatkan absennya insulin dalam tubuh sehingga gula dalam 

darah tertumpuk (Amit Sapra, 2020). 

Diabetes tipe 2 terjadi akibat adanya resistensi reseptor insulin terhadap 

insulin sehingga insulin tidak dapat bekerja pada sel target sehingga gula akan tetap 

beredar di dalam darah dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Resistensi 

reseptor insulin dapat terjadi dipicu oleh beberapa hal seperti obesitas, hiperandrogen, 

akantosis nigrikan dan lainnya. Beberapa hal tadi akan mengakibatkan kerusakan pada 

reseptor insulin di permukaan sel-sel atau hanya sekadar membuatnya tidak berfungsi 

terlalu baik sehingga terjadi resistensi reseptor insulin. Bila hal ini terus terjadi maka 

akan mengakibatkan tubuh menganggap sedang dalam keadaan kekurang insulin 

sehingga akan membuat sel beta pankreas membentuk insulin lebih banyak lagi 

sehingga sel beta pankreas akan bekerja secara berlebihan dan mengakibatkan 

kerusakan pada sel beta pankreas tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan produksi 

insulin menjadi berkurang karena sel yang bertanggung jawab membentuknya menjadi 

berkurang atau bahkan sudah tidak ada lagi. Ada juga diabetes yang disebabkan oleh 

karena penggunaan obat seperti obat-obatan antihipertensi dan obat-obat yang 

memengaruhi kinerja dari sistem imun, obat-obatan ini dapat mengakibatkan 

berkurangnya produksi insulin, meningkatnya produksi glukosa hepar, dan kerusakan 

pada reseptor insulin. Infeksi dari beberapa virus seperti Coxsackie B4 yang diduga 

merusak langsung sel beta atau reseptornya dan juga infeksi kronik hepatitis c juga 

menjadi salah satu alasan terjadinya diabetes (Mabel Yau, 2021). 
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Gambar 2. 1 Klasifikasi Etiologi Berdasarkan Jenis diabetes mellitus 

(Soelistijo, 2020) 

4. Faktor Risiko 

Faktor risiko yang menyebabkan seseorang mengalami diabetes termasuk ibu 

hamil  disebabkan oleh banyak hal termasuk genetik, pola hidup, obesitas, merokok, 

alkohol dan edukasi yang tidak baik sehingga ada ketidaktahuan terhadap pola hidup 

yang baik dan benar untuk mengantisipasi munculnya diabetes terutama pada ibu 

hamil. Usia ibu sangat memengaruhi tingkat kejadian diabetes terutama bila sudah 

berusia 35 tahun ke atas risiko terjadinya diabetes juga akan meningkat seiring 

bertambahnya usia, apalagi pada etnis Asia yang kebanyakan merupakan negara agraris 

yang makanan bakunya adalah nasi yang memiliki kadar karbohidrat yang tinggi 

sehingga tingkat kemungkinan terjadinya obesitas sangat tinggi. Hal ini tentu 

berbahaya bila dibarengi dengan pola aktivitas yang rendah dan gaya hidup yang tidak 

sehat, tentu ini akan mengakibatkan penumpukan karbohidrat yang tinggi dalam tubuh. 
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Genetik turunan yang sudah membawa diabetes apalagi bila memang memiliki riwayat 

dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya diabetes pada seseorang 

termasuk ibu hamil hal ini dikarenakan genetik langsung memberikan kesalahan pada 

penyandian gen sehingga terjadi kerusakan sel beta pankreas akibat diserang oleh sel 

imun sendiri dan berujung ke defisiensi insulin akibat disfungsinya sel yang seharusnya 

membentuk insulin. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan toleransi glukosa yang 

menurun dan mengakibatkan resistensi pada insulin bila hal itu terus menerus terjadi. 

Pada penderita polycystic ovary syndrome (PCOS) ditemukan keadaan resistensi 

insulin yang tinggi diakibatkan oleh gangguan pada hormonal dan memengaruhi jalur 

hormon lain sehingga berujung pada keadaan diabetes tipe 2 (Tanoey & Becher, 2021). 

 

 

Gambar 2. 2 Faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 (Banday et al., 2020) 
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5. Patomekanisme 

Patomekanisme diabetes beragam namun pada umumnya terjadi karena dua 

faktor utama yaitu gen dan pengaruh lingkungan seperti serangan patogen, pengaruh 

pola diet, pola aktivitas fisik dan beberapa faktor yang tidak diketahui. Kesalahan pada 

genetik dapat memicu terjadinya autoimmune  yang akan mengakibatkan inflamasi 

akibat serangan oleh sistem imun tersendiri sehingga akan mengakibatkan kerusakan 

pada sel pankreas utamanya pada sel beta pankreas. Pengaruh eksternal seperti yang 

sudah disebutkan sebelumnya dapat memicu stres metabolik dan berujung pada 

disfungsi pada sel beta pankreas. Hal tersebut bila terjadi akan mengakibatkan 

kekurangan insulin sehingga akan mengakibatkan glukosa dalam darah tidak akan bisa 

dibawa masuk ke dalam sel sehingga menumpuk di dalam darah. Hal ini akan 

mengakibatkan masalah pada pembuluh darah yang akan berujung ke komplikasi pada 

beberapa organ tubuh seperti pada organ-organ dengan microvascular seperti mata, 

ginjal dan saraf. Pada organ-organ tersebut dapat terjadi kelainan seperti retinopathy, 

nephropathy, dan neuropathy, sedangkan pada organ-organ dengan macrovascular 

seperti pada peredaran darah jantung dan otak dapat mengakibatkan kelainan seperti 

stroke dan penyakit jantung koroner (Skyler et al., 2017). 
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Patomekanisme diabetes dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini 

 

Gambar 2. 3 Patomekanisme diabetes mellitus (Skyler et al., 2017) 

 

6. Gejala dan Tanda  

Diabetes merupakan suatu penyakit metabolik yang memiliki efek sistemik 

sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tergantung organ apa yang diserangnya 

atau yang terdampak olehnya dan harus segera dicari penyebabnya. Anamnesis, 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium sederhana berguna dalam 

mengevaluasi penderita diabetes. Gejala umumnya berupa sering buang air kecil lebih 

sering frekuensinya dari orang normal, sering kehausan, merasa lapar terus-menerus 

meskipun sudah makan, cepat lelah, penglihatan mengabur, lebih mudah terkena 

infeksi dibanding orang normal, luka yang mengalami penyembuhan lama, berat badan 
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terus-menerus menurun meskipun sering makan, dan merasakan keram kesemutan dan 

mati rasa pada ujung-ujung kaki dan tangan (Diabetes, 2020). 

Pada pemeriksaan fisik biasanya akan ditemukan luka-luka yang sudah mulai 

menjadi ulkus pada orang-orang yang mengalami diabetes dikarenakan pengaruh dari 

diabetes itu sendiri sehingga luka akan sulit untuk sembuh dan cenderung melebar. 

Pengidap diabetes juga akan terlihat sangat kurus bila sudah mengidap diabetes secara 

kronis akibat dari metabolisme glukosa yang tidak baik sehingga tubuh akan 

kekurangan asupan energi dan pasien juga akan terlihat lemah dan lesu (Diabetes, 

2020) 

7. Penegakan Diagnosis 

Penegakan diagnosis yang dilakukan terhadap ibu yang mengalami diabetes 

perlu ditegakkan dengan meliputi pertanyaan-pertanyaan medis terkait riwayat 

keluarga, riwayat diabetes atau kondisi penyakit kronis, obat-obat yang pernah dan 

sedang digunakan, frekuensi urine, perdarahan dan perkerjaan dan aktivitas sosialnya. 

Setelah melakukan anamnesis pemeriksaan fisik dan riwayat medis juga penting untuk 

mengetahui gejala apa saja yang sudah memengaruhi fisik ibu tersebut seperti 

terjadinya penurunan berat badan sehingga badan menjadi kurus, adanya luka yang 

tidak sembuh atau luka diabetes, hiperpigmentasi seperti pada area belakang leher, 

perdarahan kecil-kecil di dalam makula mata sehingga penglihatan menjadi kabur, dan 

adanya mati rasa dan kesemutan pada alat ekstremitas tubuh seperti ujung-ujung tangan 

dan kaki, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah 

puasa dan atau pemeriksaan HbA1C yaitu memeriksa jumlah glukosa yang terikat pada 



28 

 

 

 

hemoglobin darah. American Diabetes Association (ADA) 2022 dan konsensus 

Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2021 menetapkan dan memberi 

standar nilai dalam pemeriksaan gula darah bila GDP  ≥ 126 mg/dl atau TTGO 2 jam 

≥ 200 mg/dl atau HbA1c ≥ 6,5% maka tergolong diabetes, GDP  100-125 mg/dl atau 

TTGO 2 jam 140-199 mg/dl atau HbA1c 5,7%-6,4% maka tergolong prediabetes, dan 

apabila GDP  < 100 mg/dl atau TTGO 2 jam <  140 mg/dl atau HbA1c < 5,7% maka 

tergolong normal (Amit Sapra, 2020; Soelistijo, 2020). 

Pemeriksaan gula darah juga harus diutamakan pada ibu yang memang 

memiliki faktor risiko yang membuatnya sangat mungkin mengalami Diabetes 

mellitus. Hal ini tentunya juga untuk menghindari, mengantisipasi dan menyiapkan 

tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap ibu yang terdeteksi diabetes dan memiliki 

rencana untuk memiliki anak agar komplikasi dari diabetes gestasional tidak terjadi 

(Amit Sapra, 2020). 

8. Tatalaksana 

Terapi diabetes dapat dilakukan baik secara farmakoterapi maupun secara 

non-farmakoterapi. Adapun obat yang dapat digunakan salah satunya golongan insulin 

sensitizing seperti biguanid contohnya metformin yang terdapat dalam konsentrasi 

tinggi pada usus dan hati. Obat ini tidak dimetabolisme, tetapi secara cepat dikeluarkan 

melalui ginjal. Mekanisme obat ini yaitu menurunkan glukosa dalam darah yang 

dipengaruhi oleh insulin pada tingkat sel dan menurunkan glukosa hati. Selanjutnya, 

glitazone yang bekerja secara selektif dan poten yang diabsorbsi dengan cepat dan 
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konsentrasi tertinggi setelah 1-2 jam. Waktu paruhnya berkisar 3-4 jam (Dyah 

Purnamasari, 2014). 

Selanjutnya, terapi dengan non-farmakologi dapat dilakukan dengan Terapi 

Nutrisi Medis (TNM) adapun kunci keberhasilan TNM yaitu keterlibatan secara 

menyeluruh dari petugas medis, penderita diabetes mellitus, dan keluarganya. Teknik 

ini pada dasarnya dilakukan dengan mengatur pola makan yang disandingkan pada 

status gizi, kebiasaan makan, dan kondisi atau komplikasi yang diderita pasien. Selain 

itu, pasien juga dapat melakukan latihan fisik karena selama latihan fisik kebutuhan 

terhadap energi akan meningkat dan dapat dipenuhi dari pemecahan glikogen dan 

pembongkaran trigliserida dengan berbagai macam usaha yang diberikan. Harapannya 

dapat mengendalikan glikemia pada penderita diabetes mellitus sehingga ketika terjadi 

komplikasi kronik penyakit ini dapat dicegah dan pasien diabetes mellitus dapat 

berbahagia dengan penyakit yang dideritanya (Dyah Purnamasari, 2014). 

9. Komplikasi dan Prognosis 

Tidak terkontrolnya diabetes mellitus dapat menyebabkan banyak komplikasi, 

baik akut maupun kronis. Penyakit seperti masalah pada kardiovaskular dan gagal 

ginjal dapat disebabkan oleh diabetes mellitus. Komplikasi akut pada diabetes mellitus 

dapat berupa hipoglikemia, ketoasidosis diabetikum, hiperosmolar hiperglikemik, dan 

koma diabetik hiperglikemik. Komplikasi mikrovaskular kronis dapat berupa 

nefropati, neuropati, dan retinopati sedangkan komplikasi makrovaskular kronis dapat 

berupa penyakit arteri koroner, penyakit arteri perifer, dan serebrovaskular. Bahkan 

pada ibu hamil diabetes dapat memicu terjadinya preeklampsia, diabetes sendiri 
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merupakan salah satu faktor risiko hipertensi dalam kehamilan, 20% ibu hamil dengan 

diabetes tipe 1 mengalami preeklampsia sedangkan 10-14% pada ibu hamil dengan 

diabetes tipe 2 juga mengalami preeklampsia (Weissgerber & Mudd, 2015). 

Diabetes mellitus dapat dikaitkan dengan adanya peningkatan masalah 

kardiovaskular seperti aterosklerotik dan peningkatan tekanan darah di atas normal. 

Penggunaan statin, olahraga teratur, dan berhenti merokok sangat penting untuk 

mengurangi risiko. Saat ini, dengan adanya farmakoterapi untuk penderita 

hiperglikemia, serta kolesterol LDL dapat diturunkan dan tekanan darah yang dikelola 

dapat menggunakan terapi Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Adapun dengan 

obat hipertensi lain dan aspirin dalam pencegahan sekunder, komplikasi vascular dapat 

dikelola secara tepat dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas (Pouwer & Speight, 

2019). 

B. Diabetes dalam Kehamilan 

Diabetes dalam kehamilan terjadi dapat akibat sudah memiliki bawaan Diabetes 

sebelumnya atau baru muncul saat mengalami kehamilan atau yang biasanya disebut 

sebagai diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang terdeteksi dan 

muncul pertama kali sejak kehamilan dan biasanya pada umur 24-28 minggu dan 

terbagi menjadi dua tipe juga yaitu diabetes gestasional tipe 1 dan diabetes gestasional 

tipe 2, diabetes gestasional yang dikelola tanpa obat dan responsif terhadap terapi 

nutrisi adalah diabetes gestasional yang dikontrol diet atau diabetes gestasional tipe A1 

(A1GDM). Di sisi lain, diabetes gestasional yang dikelola dengan obat-obatan untuk 
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mencapai kontrol glikemik yang memadai adalah diabetes gestasional tipe A2 

(A2GDM) (Mahdy., 2022). 

Diabetes pada kehamilan terjadi 16,7% dari kelahiran hidup atau 21,1 juta 

kelahiran di dunia ini mengalami diabetes dalam masa kehamilan kebanyakan 

dikarenakan diabetes gestasional. Hal ini meningkat seiring dengan meningkatnya 

umur saat kehamilan dan puncaknya pada umur 45 tahun ke atas akan memiliki risiko 

mengalami diabetes dalam kehamilan lebih tinggi, bahkan 1 dari 6 kehamilan 

mengalami diabetes gestasional. Hal ini tentu saja menjadi perhatian besar mengingat 

kematian akibat diabetes di dunia berada pada urutan ke 9 dengan total kematian 1,5 

juta orang setiap harinya (International Diabetes Federation, 2021). 

Skrining terhadap diabetes gestasional bisa dilakukan dengan melakukan 

beberapa tes yang sudah diberi standar oleh American Diabetes Association yaitu 

dengan melihat GDP ≥ 92 mg/dl dan bila di Tes Toleransi Glukosa Oral/TTOG 75 gr 

gula maka hasil 1 jam pertama ≥180 mg/dl dan hasil setelah 2 jam ≥ 153 mg/dl  maka 

butuh salah satu dari ketiga tersebut untuk bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk 

diagnosis lebih lanjut dengan cara kembali melakukan cara Tes Toleransi Glukosa 

Oral/TTOG sebanyak 50 gr dalam 1 jam kepada ibu hamil bila didapatkan hasilnya ≥ 

140 mg/dl maka harus dilakukan tes selanjutnya lagi untuk melakukan konfirmasi 

terkait hasil sebelumnya yaitu dengan cara melakukan TTOG 100 gr dalam 3 jam 

dengan nilai di jam pertama ≥ 180 mg/dl, di jam kedua ≥ 155 mg/dl, dan di jam ketiga 

≥ 140 mg/dl, bila 2 dari 3 kriteria di atas terpenuhi maka ibu hamil tersebut 

dikonfirmasi mengalami diabetes gestasional, sedangkan menurut WHO standar yang 
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digunakan untuk mendeteksi diabetes  gestasional adalah gula darah puasa 92-125 mg 

dl dan bila dilakukan TTOG maka 1 jam pertama hasilnya ≥ 180 mg/dl dan hasil 1 jam 

selanjutnya 153-199 mg/dl bila salah satu dari ketiga nilai standar di atas terpenuhi atau 

dengan menemukan komplikasi dari diabetes gestasional maka dapat diberikan 

diagnosis abnormal (Erin M. Cleary, MD, Stephen F. Thung, MD, MSCI, and Elizabeth 

O. Buschur, MD, 2021; Langi, 2021). 

Di Indonesia sendiri Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI 

membuat standar pemeriksaan diagnostik terhadap ibu hamil dengan diabetes 

gestasional yang mirip dengan standar dari beberapa organisasi sebelumnya. 

PERKENI menetapkan standar dengan membuat beberapa alternatif bila ibu hamil 

memiliki satu dan lain hal sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan secara normal, 

standar diagnosis menurut PERKENI terlampir dalam gambar di bawah ini 



33 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Standar diagnosis PERKENI 2021 (Soelistijo, 2020) 

 

Diabetes gestasional memiliki pengaruh terhadap terjadinya preeklampsia 

pada ibu hamil hal ini disinggung oleh beberapa penelitian yang membuktikan 

tingginya tingkat terjadinya preeklampsia pada ibu hamil yang memiliki diabetes. 

Bahkan pada ibu hamil yang memiliki diabetes tipe 1 sebanyak 15-20% terdiagnosis 
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dengan preeklampsia dan 10-14% ibu hamil dengan diabetes tipe 2 terdeteksi 

mengalami preeklampsia (Weissgerber & Mudd, 2015). 

Secara teori, hubungan antara diabetes dengan preeklampsia memang terdapat 

garis penghubung yang bila di kombinasikan kedua penyakit ini membawa kerusakan 

pada sistem pengaturan pembuluh darah bahkan dapat merusaknya secara langsung, 

keduanya memiliki faktor risiko yang sama seperti obesitas, pertambahan umur, dan 

kehamilan multipel bahkan dalam hal patomekanisme keduanya melibatkan keadaan 

stress oksidatif, pelepasan faktor pro-inflamasi, dan disfungsi terhadap sistem 

endotelial, dari situ korelasi antara diabetes dan preeklampsia memiliki kemungkinan 

terjadi. Patomekanisme terjadinya preeklampsia akibat diabetes dikarenakan diabetes 

akan mengakibatkan beberapa keadaan pada tubuh ibu hamil yang pertama adalah 

penghambatan pergerakan trofoblas sehingga mengakibatkan defisiensi dalam 

remodeling arteri spiral yang berujung ke iskemik pada plasenta dan nantinya akan 

mengakibatkan stress oksidatif pada plasenta. Plasenta yang mengalami gangguan ini 

akan melepaskan banyak mediator-mediator anti angiogenic faktor seperti soluble fms-

like tyrosine kinase-1 (sFlt1) dan soluble endoglin. Hal ini akan mengakibatkan 

inflamasi pada maternal dan disfungsi pada endotelial pembuluh darah, dan ujungnya 

akan berakhir pada masalah sistemik. Tingginya kadar gula darah juga akan 

mengakibatkan trofoblas mengalami inflamasi atau peradangan dan berujung pada 

autofagi dan bahkan dapat mengakibatkan gangguan migrasi dan invasi oleh trofoblas. 

Pada keadaan diabetes Neutrofil Extracellular Traps atau NETs juga akan menjadi 

terlalu aktif dan bekerja secara berlebihan. NETs yang terlalu banyak juga akan 
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mengganggu dan menghalangi aliran darah di ruang villous sehingga darah tidak lancar 

mengalir dan plasenta akan mengalami iskemik. Jumlah gula darah yang terlalu 

melimpah juga memicu dan memperparah keadaan stres oksidatif  seperti pembentukan 

Advanced Glycation End Products (AGEs) dan beberapa oksigen reaktif lainnya. Hal 

ini akan mengakibatkan berkurangnya sirkulasi Nitric Oxide (NO) dan mengganggu 

pembentukannya hal ini akan merugikan dikarenakan NO dibutuhkan dalam regulasi 

vasodilatasi sehingga sistem vasodilatasi akan mengalami disfungsi. Selain itu, sitokin 

pro-inflamasi serum tumor nekrosis faktor-α (TNF-α) dan interleukin-6 (IL-6) juga 

ditemukan meningkat dalam sirkulasi darah ibu hamil dengan diabetes gestasional, 

yang berhubungan dengan disfungsi endotel, dan juga meningkat pada wanita dengan 

preeklampsiaa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa TNF-α, IL-6, dan protein C-

reaktif (CRP) merupakan faktor risiko independen untuk preeklampsiaa pada wanita 

dengan diabetes gestasional, dan yang lain menunjukkan bahwa selain peningkatan 

kadar CRP, ketidakseimbangan interleukin-17/interleukin-35 mungkin juga terlibat 

dalam patogenesis diabetes gestasional yang rumit dengan preeklampsia. Semua model 

patomekanisme yang sudah dibahas tersebut akan berujung ke preeklampsia sehingga 

akan membahayakan keadaan ibu hamil, terlebih lagi bahwa ibu hamil yang memiliki 

diabetes akan memiliki faktor risiko besar untuk mengalami preeklampsia dan bila 

tidak ditindak lanjuti lebih cepat akan mengancam nyawa ibu dan anak sehingga hal 

ini juga perlu mendapat perhatian lebih (Skills & Teaching, 2022). 
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Gambar 2. 5 Patomekanisme diabetes gestasional terhadap preeklampsia 

(Skills & Teaching, 2022) 

 

Tingkat mortalitas yang ditimbulkan oleh preeklampsia yang berkorelasi dengan 

diabetes sangat membahayakan untuk nyawa ibu bahkan di dalam agama sangat 

mewajibkan untuk mengormati ibu untuk segala pengorbanan yang ibu lewati selama 

masa-masa kehamilan. Dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 Allah Swt. berfirman: 

يْنَا نْسَانََ وَوَصَّ حَمَلَتهْ َ احِْسَانًا بوَِالِدَيْهَِ الِْْ  ۗ  َ  ۗ ه وَضَعَتهْ َ ك رْهًا ا مُّ َ ك رْهًا وَّ  ۗ وَحَمْل ه  ۗ  

َ  ۗ حَتّٰىَ  شَهْرًا ثلَٰث وْنََ وَفِصٰل ه  ۗ َ بَلغَََ اِذاَ   ۗ ه َ ارََْبَعِينََْ وَبَلغَََ اشَ دَّ
 نِعْمَتكَََ اشَْك رََ انََْ اوَْزِعْنيَِْ  رَب َِ قَالََ سَنةًَ 

يَّتيَِْ  فيَِْ لِيَْ وَاصَْلِحَْ تََرْضٰىه َ صَالِحًا اعَْمَلََ وَانََْ وَالِدَيََّ وَعَلٰى عَليَََّ انَْعمَْتََ الَّتيَِْ   اِلَيْكََ ت بْتَ  اِن َِيَْ ذ ر ِ

سْلِمِيْنََ مِنََ وَاِن يَِْ  الْم 
Terjemahnya:  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga 

puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai 

empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat 

mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua 

orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah 

aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 

bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim. 
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C. Preeklampsia 

1. Definisi  

Preeklampsia adalah salah satu bentuk gangguan hipertensi yang terjadi pada 

ibu hamil yang dialami oleh 2-8% kehamilan di dunia ini. Total kematian ibu hamil 

pada negara dengan pendapatan bawah sampai menengah 9-26%nya merupakan 

komplikasi atau akibat dari preeklampsia sedangkan pada negara dengan pendapatan 

tinggi mencapai 16% dari total kematian maternal. Hipertensi sendiri didefinisikan 

sebagai peningkatan tekanan darah di atas standar yang sudah ditetapkan oleh beberapa 

organisasi termasuk dalam Joint National Committee VII yang mengelasifikasikan 

tekanan darah dalam beberapa kategori yaitu, normal dengan tekanan darah sistole 

<120 mmHg dan atau diastole <80 mmHg, prehipertensi dengan tekanan darah sistole 

120-139 mmHg dan atau diastole 80-89 mmHg, hipertensi stadium 1 dengan tekanan 

darah sistole 140-159 mmHg dan atau diastole 90-99 mmHg, dan terakhir hipertensi 

stadium 2 dengan tekanan darah sistole ≥160 mmHg dan atau diastole ≥100 mmHg. 

Sedangkan preeklampsia didefinisikan sebagai hipertensi yang baru muncul saat 

kehamilan dengan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 

90 mmHg dalam 2x kejadian yang berlangsung selama setidaknya 4 jam atau selama 2 

jam dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 110 

mmHg  dan semuanya harus baru terjadi setelah umur kehamilan 20 minggu dan 

ditandai dengan adanya proteinuria(Committee, 2003; Karrar & Hong, 2022; Leveno, 

2009; Prwairohardjo, 2011)  
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2. Epidemiologi 

Preeklampsia sendiri sudah mencakup 2-8% dari ibu hamil di seluruh dunia 

dengan tingkat kematian mencapai 9-26% di negara berkembang dan di negara maju 

mencapai 16% tingkat kematian yang berarti lebih dari 50.000 kematian maternal di 

seluruh dunia dan sekitar 500.000 kematian janin. WHO mencatat dari tahun 2010-

2017 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 30.100 kematian, di tahun 

2017 sendiri AKI mencapai 8600 dengan rasio rerata 177 kematian maternal per 

100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia per tahun 2021, 

dalam 4 tahun terakhir, jumlah kematian ibu masih terus meningkat dan hanya sempat 

turun di tahun 2019 dan kembali meningkat. Jumlah kematian ibu pada tahun 2021 

sebanyak 7.389 kematian dengan Sulawesi Selatan menempati urutan ketujuh dengan 

jumlah kematian ibu 195 kematian per tahun 2021 dan hipertensi dalam kehamilan 

menyumbang jumlah kematian ibu sebanyak 41 kematian (Kemenkes RI., 2021). 

3. Etiologi 

Etiologi dari preeklampsia ada beragam mengingat preeklampsia adalah salah 

satu komplikasi kehamilan yang sangat ditakuti sehingga mengetahui penyebabnya 

merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian. Salah satu bentuk penyebab 

preeklampsia yang utama adalah adanya riwayat hipertensi sebelumnya terutama bila 

memang merupakan pengidap hipertensi sejak lama maka risiko terkena preeklampsia 

sangat tinggi. Obesitas dan diabetes juga merupakan dua faktor risiko yang memiliki 

peranan besar dalam pembentukan keadaan preeklampsia ini, keduanya akan merusak 

metabolisme seseorang sehingga sirkulasi darah akan terpengaruh akibat kerusakan-
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kerusakan organ yang diakibatkannya. Kelainan pada sistem endokrin juga bisa 

memicu terjadinya peningkatan tekanan darah yang drastis dan memicu terjadinya 

preeklampsia. Selanjutnya umur tua juga mengakibatkan pembuluh darah mengalami 

kekakuan sehingga tekanan darah akan cenderung meningkat sehingga risiko 

mengalami preeklampsia akan semakin meningkat seiring bertambahnya umur wanita 

tersebut. Jumlah kehamilan juga ikut memengaruhi, bahkan infeksi seperti infeksi 

SARS CoV-2 yang mengakibatkan inflamasi sistemik akibat pelepasan mediator 

radang ke seluruh tubuh juga dapat memicu inflamasi pada plasenta dan berujung pada 

iskemik plasenta terutamanya akan mengakibatkan preeklampsia. Infeksi kecil dengan 

tingkat inflamasi kecil seperti permasalahan pada periodontal juga dapat menjadi 

kemungkinan terjadinya faktor risiko preeklampsia. Reaksi autoimmune  juga menjadi 

salah satu penyebab terjadinya preeklampsia dikarenakan kemungkinan penolakan 

oleh maternal terhadap fetal sehingga menyerang plasenta yang dapat memicu 

terjadinya peradangan dan iskemik pada pembuluh darah plasenta. Kehamilan mola 

juga ditemukan berdampak terhadap peningkatan terjadinya preeklampsia dikarenakan 

peningkatan jumlah sFlt-1 yang signifikan pada kehamilan mola bahkan gangguan 

tidur juga diduga memiliki dampak dalam peningkatan tekanan darah dan peningkatan 

sFlt-1 (Jung et al., 2022; Lumbanraja, 2017; Wei et al., 2013).  
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Gambar 2. 6 Etiologi preeklampsia (Jung et al., 2022) 

 

4. Faktor Risiko 

Pedoman National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2019 

mengklasifikasikan seorang wanita berisiko tinggi preeklampsia jika memiliki riwayat 

penyakit hipertensi selama kehamilan sebelumnya atau memiliki penyakit yang parah 

termasuk penyakit ginjal kronis, penyakit autoimun, diabetes, atau hipertensi kronis. 

Wanita berada pada risiko jika mereka nulipara, memiliki indeks massa tubuh (BMI) 

35 kg/m2, riwayat keluarga preeklampsia, kehamilan multifoetal, atau interval 

kehamilan lebih dari 10 tahun. Adanya satu faktor risiko tinggi, atau dua atau lebih 

faktor risiko sedang, digunakan untuk membantu memandu profilaksis aspirin, yang 
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efektif dalam mengurangi risiko preeklampsia jika diberikan sebelum 16 minggu 

kehamilan (Fox et al., 2019). 

Wanita yang memiliki usia terlalu muda < 20 tahun dan usia terlalu tua juga 

memiliki risiko mengalami preeklampsia, hal ini dikarenakan pada wanita dengan usia 

yang terlalu muda tubuhnya masih belum dapat mengimbangi adaptasi yang diperlukan 

selama proses kehamilan pertamanya dengan semua perubahan fungsi normal tubuh, 

hal ini sesuai dengan yang di cantumkan di integrasi keislaman pada bab sebelumnya 

dalam kutipan surah dan hadits yang menganjurkan untuk menikah saat sudah mampu 

dan jangan menjatuhkan diri dalam keadaan yang berbahaya sehingga seorang wanita 

dapat terhindar dari mortalitas akibat salah satu komplikasi kehamilan yang mungkin 

terjadi akibat menikah di bawah usia 20 tahun seperti preeklampsia. kehamilan yang 

banyak, kehamilan > 3 kali,  juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya 

preeklampsia, hal ini dikarenakan pada ibu yang hamil berkali-kali maka uterus atau 

rahimnya akan terus menerus digunakan dan keadaannya sudah tidak sekuat dulu lagi 

untuk menopang janin melekat, meskipun di dalam agama diajarkan bahwasanya 

memiliki anak merupakan pembuka pintu rezeki namun wajib bagi kita mengutamakan 

keselamatan terlebih dahulu seperti yang diperintahkan untuk tidak menjatuhkan diri 

dan orang lain dalam bahaya. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah 

satu akademisi dari Perguruan Tinggi Islam Negeri untuk meluruskan tafsir dari hadits 

dana ayat kutipan sebelumnya. Prof. Siti Aisyah Kara, seorang tokoh agama dan 

akademisi Universitas Islam Negeri Makassar, mengatakan “Tujuan perkawinan 

adalah [mewujudkan keluarga] ‘sakinah, mawadah, warahmah’. Pada perkawinan anak 
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tidak ditemukan hal ini. Dalam Islam, semua perbuatan yang berdampak negatif atau 

banyak mudaratnya pada kelangsungan hidup manusia harus dihindari. Ada lima 

prinsip dasar perkawinan yang harus dijaga dalam Islam: Agama, jiwa, akal, keturunan, 

harta. Kalau jiwanya tidak stabil maka perkawinan itu harus ditunda. Oleh karena itu, 

perkawinan anak itu dilarang karena menghalangi tercapainya [tujuan] sakinah, 

mawadah, warahmah itu” (Arwan & Sriyanti, 2020; Primadata, 2022; Shihab, 2006; 

Yahya & Syaraf, 2007).  

5. Patomekanisme 

Pada kehamilan dengan preeklampsia, respons plasentasi pembuluh darah ibu 

tidak adekuat. Perubahan pembuluh darah hanya ditemukan pada segmen desidua arteri 

uteroplasenta, sedangkan segmen miometrium arteriol spiralis terus menunjukkan 

karakteristik muskuloelastiknya, sehingga sangat responsif terhadap pengaruh hormon. 

Kejadian iskemia plasenta yang menimbulkan gejala klinis preeklampsia dikatakan 

berkaitan dengan produksi faktor plasenta yang memasuki sirkulasi ibu, sehingga 

menyebabkan disfungsi sel endotel. Plasenta menghasilkan protein, yaitu soluble fms-

like tyrosine kinase 1 (sFIt-1). Protein ini bekerja dengan berikatan di reseptor vascular 

endothelial growth factor (VEGF) serta placental like growth factor (PLGF). Jika kadar 

protein ini meningkat dalam sirkulasi ibu, kadar VEGF dan PLFG bebas menurun. Hal 

ini menyebabkan disfungsi sel endotel. Biasanya kadar sFIt-1 meningkat di dalam 

serum ibu dan plasenta pada preeklampsia dibandingkan kehamilan normal. 

Peningkatan kadar sFIt-1 berkaitan dengan derajat penyakit. Pada kehamilan, produksi 

prostanoid meningkat pada jaringan ibu dan fetoplasenta. Prostasiklin dihasilkan oleh 
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endotel pembuluh darah serta korteks ginjal. Prostasiklin merupakan vasodilator kuat 

dan inhibitor agregasi trombosit, sedangkan tromboksan A2 (TXA2) dihasilkan oleh 

trombosit dan trofoblas, merupakan vasokonstriktor kuat dan agregator trombosit. 

Ketidakseimbangan produksi prostanoid atau katabolisme ini berkaitan dengan 

preeklampsia. Peroksida lipid dan radikal bebas juga berkaitan dengan patogenesis 

preeklampsia (Ganot et al., 2017). 

6. Gejala dan Tanda 

Ibu hamil akan mengalami peningkatan tekanan darah berupa tekanan darah 

sistolik >140 mmHg atau diastolik > 90 mmHg 2x dengan durasi 4 jam (tidak terjadi 

bila terapi medikamentosa antihipertensi segera diberikan). Tekanan darah meningkat 

baru ditemukan pada umur kehamilan 20 minggu ke atas pada wanita yang sebelumnya 

memiliki tekanan darah normal, trombositopenia (jumlah trombosit <100.000), 

disfungsi organ hati (peningkatan enzim transaminase hati melebihi konsentrasi 

normal), nyeri kuadran kanan atas persisten berat atau nyeri epigastrium tidak responsif 

terhadap pengobatan dan tidak ada diagnosis alternatif, atau keduanya. Disfungsi kerja 

ginjal ditandai dengan peningkatan kreatinin serum lebih besar dari 1,1 mg/dL, atau 

dua kali lipat dari kreatinin serum baseline laboratorium rumah sakit yang 

bersangkutan tanpa di latar belakangi penyakit ginjal sebelumnya. Gangguan 

neurologis berupa nyeri kepala atau bahkan sampai penurunan penglihatan. 

Sebelumnya, salah satu kriteria preeklampsia adalah proteinuria yang didefinisikan 

sebagai ekskresi >300 mg protein dalam urin 24 jam atau rasio protein/kreatinin 

minimal 0,3 (masing-masing diukur sebagai mg/dL). Metode dipstick tidak digunakan 
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kecuali hanya metode itu yang tersedia. Protein 1+ dianggap sebagai cut off untuk 

diagnosis proteinuria. Task Force on Hypertension in Pregnancy juga menyarankan 

untuk mengeliminasi kriteria proteinuria masif, yang didefinisikan sebagai proteinuria 

>5 g, karena kurangnya bukti bahwa kuantitas protein berhubungan dengan luaran 

kehamilan dengan preeklampsia. Pertumbuhan janin terhambat juga bukan lagi 

indikasi preeklampsia berat mengingat tatalaksana Pertumbuhan Janin Terhambat 

(PJT) pada kehamilan dengan atau tanpa preeklampsia tidak berbeda (Ganot et al., 

2017; Prawirohardjo, 2020). 

7. Penegakan Diagnostik 

Secara internasional, preeklampsia didefinisikan sebagai hipertensi 

gestasional onset baru (tekanan darah sistolik 140 mmHg dan/atau tekanan darah 

diastolik 90 mmHg) yang berhubungan dengan onset baru setidaknya satu proteinuria 

yang didapatkan dari uji dipstick, disfungsi organ ibu (hati, neurologis, hematologi, 

atau keterlibatan ginjal), atau disfungsi uteroplasenta pada atau setelah umur kehamilan 

20 minggu (Fox et al., 2019; Johanes C.Mose, 2018; POGI, 2016).  

8. Tatalaksana 

Pemantauan tekanan darah dan pencegahan seizure atau kejang merupakan 

hal yang penting dilakukan dalam bentuk tatalaksana terhadap preeklampsia. 

Medikamentosa yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dapat berupa 

methyldopa, labetalol atau nifedipine meskipun ada juga beberapa yang menganjurkan 

penggunaan amlodipine yang masih kontroversial. Pemberian kortikosteroid pada 

umur kehamilan 34 minggu untuk menyiapkan kematangan paru-paru bayi bila 
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ternyata bayi lahir kurang bulan dan juga pencegahan kejang menggunakan magnesium 

sulfat (Rana et al., 2019). 
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9. Komplikasi dan Prognosis 

Diagnosis dini, intervensi medis tepat waktu, dan pengawasan ibu dan janin 

yang tepat secara signifikan meningkatkan hasil ibu dan janin. Karena preeklampsia 

terus bertanggung jawab atas hingga seperempat kematian ibu di latar belakang etnis 

tertentu (populasi Karibia dan Amerika Latin, diikuti oleh populasi Asia dan Afrika), 

perawatan yang cepat dan pemantauan rutin menurunkan morbiditas dan mortalitas. 

Keterlambatan kelahiran janin pada pasien preeklampsia pada periode prematur akhir 

meningkatkan risiko hipertensi berat, dengan konsekuensi berat seperti eklampsia, 

sindrom hemolisis elevated liver enzyme low platelet (HELLP), edema paru, infark 

miokard, sindrom gangguan pernapasan akut, stroke, cedera ginjal dan retina, dan 

janin. Komplikasi termasuk pembatasan pertumbuhan janin, solusio plasenta, atau 

kematian janin atau ibu (Karrar & Hong, 2022). 
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D. Kerangka Teori 

 

Gambar 2. 7 Kerangka Teori 
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E. Kerangka Konsep 

 

Gambar 2. 8 Kerangka Konsep
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Observasional analitik 

dengan desain case control mengambil data dari sebuah rekam medik medis berupa 

kejadian preeklampsia pada ibu hamil yang telah melahirkan di Rumah Sakit Khusus 

Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak 

Siti Fatimah Makassar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022-Januari 

2023. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang digunakan dalam penelitian ini. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang menjalani ANC atau melahirkan 

di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar yang tidak pernah didiagnosis menderita 

penyakit ginjal, infeksi sistemik, atau hipertensi kronik, dengan data rekam medis 

terkait status diabetes mellitus, tekanan darah, dan pemeriksaan laboratorium yang 

terdokumentasi dengan baik. Populasi kasus penelitian ini adalah seluruh ibu hamil 

yang menjalani ANC atau melahirkan di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar yang 

didiagnosis preeklampsia pada tahun 2021. Populasi kontrol seluruh ibu hamil yang 

selama kehamilannya tidak pernah didiagnosis dengan preeklampsia pada tahun 2021. 
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2. Sampel 

Cara pengambilan sampel dengan cara total sampling. Sampel kasus dalam 

penelitian ini sesuai dengan seluruh jumlah populasi kasus, sedangkan jumlah sampel 

kontrol matching dengan jumlah sampel kasus dengan perbandingan 1:1. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medik di 

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan dari Januari-Desember 2021. 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling yang 

didapatkan dari data rekam medik di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dari 

Januari-Desember 2021. 

F. Teknik Pengolahan/Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk 

mengetahui apakah hipotesis yang didapatkan adalah hipotesis nol atau hipotesis 

alternatif. Analisis data dalam penelitian ini menguji risiko diabetes mellitus pada ibu 

hamil terhadap preeklampsia. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan secara deskriptif tiap variabel yang digunakan 

dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kategorik dan data kontinyu 

disajikan berdasarkan hasil analisis distribusi normalitas. Data kontinyu dengan 
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distribusi normal disajikan dalam bentuk mean ± SD, sedangkan data distribusi tidak 

normal disajikan dalam bentuk median (IQR) 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara dua variabel, yaitu 

variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah chi square dan odds ratio dengan bantuan software uji statistik. 

Uji statistik chi square digunakan untuk mengetahui terdapat hubungan bermakna 

antara variabel independen dan dependen dengan menggunakan tabel 2x2 dan dengan 

bantuan aplikasi Statistical Program for Social Science (SPSS) dengan syarat uji chi 

square dapat digunakan apabila selnya mempunyai nilai expected kurang dari 5 atau 

maksimal 20% dari jumlah sel, tetapi bila tidak terpenuhi maka alternatif uji chi square 

untuk tabel 2 x 2 adalah uji fisher. Apabila dari uji chi square didapatkan 

kebermaknaan maka besar risiko akan dicari menggunakan uji statistik odds ratio 

(OR). Uji statistik odds ratio (OR) digunakan untuk mengetahui perbandingan faktor 

risiko terhadap sampel kasus dan sampel kontrol, bila pada hasil perhitungan OR 

perhitungan nilai p < 0,05 maka pada perhitungan interval kepercayaan (IK.), nilai 1 

tidak akan tercakup di dalam intervalnya 
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G. Metode Pengumpulan Data 

 

Gambar 3. 1 Metode Pengumpulan Data 

H. Etika Penelitian 

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 
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awal penelitian dan etik dari pihak PSPD UIN Alauddin Makassar 

yang ditujukan untuk di bawah ke pihak RSKD Ibu dan Anak Siti 

Fatimah 

Peneliti memperoleh data rekam medik sampel 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 

2023 di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar yang terletak di Jalan Gunung Merapi 

No. 75, Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Dalam penelitian ini, faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap 

kejadian preeklampsia dikaji di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2021. 

Data yang dikumpulkan semuanya berasal dari rekam medik dan dicatat menggunakan 

tabel penelitian yang sesuai. Data tersebut kemudian diolah menggunakan Microsoft 

Excel 365 dan Statistical Program for The Social Sciences (SPSS) for windows 23. 

B. Hasil 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan 

distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 182 

sampel yang terdiri atas 91 sampel kelompok kasus dan 91 sampel kelompok kontrol 

dengan menggunakan rasio 1:1. Adapun distribusi sampel penelitian dijabarkan pada 

tabel dalam bentuk sosial demografi sebagai berikut. 
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Tabel 4. 1 Karakteristik Sampel Penelitian 

Variabel  n (%) 

Usia Ibu < 20 Tahun 

20-35 Tahun 

> 35 Tahun 

11 (6.0%) 

141 (77.5%) 

30 (1.5%) 

IMT Overweight 

Normal 

114 (62.6%) 

68  (37.4%) 

DM Ya 

Tidak 

20 (11.0%) 

162 (89.0%) 

Abortus Ya 

Tidak 

31 (17.0%) 

151 (83.0%) 

Riwayat Preeklamsia Ya 

Tidak 

36 (19.8%) 

146 (80.2%) 

Jumlah Paritas < 2 

2-3 

> 3 

100 (54.9%) 

69 (37.9%) 

13 (7.1%) 

Hemoglobin < 11g/dl 

≥ 11g/dl 

96 (52.7%) 

86 (47.3%) 

Proteinuri Pada Kelompok 

Preeklamsia 

1 

2 

3 

4 

42 (46.0%) 

28 (31.0%) 

16 (17.5%) 

5 (5.5%) 

Tekanan Darah Normal 

Prehipertensi 

Hipertensi 1 

63 (34.6%) 

50 (27.4%) 

69 (38.0%) 
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Tabel 4. 1 Karakteristik Sampel Penelitian (lanjutan) 

Variabel  n (%) 

Leukosit Leukositosis 

Normal 

88 (48.4%) 

94 (51.6%) 

Distribusi karakteristik sampel penelitian berdasarkan usia ibu, IMT, diabetes 

mellitus, riwayat abortus, riwayat preeklampsia, jumlah paritas ibu, hemoglobin, GDP, 

proteinuria pada kelompok preeklampsia, tekanan darah, dan leukosit disajikan dalam 

tabel 4.1. Berdasarkan kelompok usia sampel dari seluruh total sampel didapatkan 

median usia 27 (23-34) tahun, dengan median usia 18 (17-19) tahun pada kelompok 

usia < 20 tahun, dengan median usia 26 (23-31) tahun pada kelompok usia 20-35 tahun, 

dan dengan median usia 40 (38-42) tahun pada kelompok usia > 35. Berdasarkan 

karakteristik IMT dari seluruh total sampel didapatkan median IMT 25.9 (23.1-27.9) 

Kg/m2, dengan median IMT 27.3 (26.1-27.3) Kg/m2 pada kelompok IMT overweight, 

dan dengan median IMT 22.3 (21.225-23.775) Kg/m2 pada kelompok IMT normal. 

Berdasarkan karakteristik hemoglobin dari seluruh total sampel didapatkan median 

jumlah hemoglobin 10.9 (9.8-11.825)g/dl, dengan median hemoglobin 11.8 (11.2-

12.7)g/dl pada kelompok hemoglobin ≥ 11g/dl, dan dengan median hemoglobin 9.9 

(9.1-10.4)g/dl pada kelompok hemoglobin < 11g/dl. Berdasarkan karakteristik leukosit 

dari seluruh total sampel didapatkan median leukosit 14900 (10842,5-18262,5)mm3, 

dengan median leukosit 18350 (16662,5-21286,5) mm3 pada kelompok leukositosis, 

dan dengan median leukosit 10925 (9228-12840) mm3 pada kelompok leukosit normal. 

Berdasarkan karakteristik DM yang didiagnosis melalui nilai GDP hanya diperiksa 
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pada beberapa sampel yang memiliki indikasi menurut pihak RSKD Ibu Anak Siti 

Fatimah Makassar terdapat 20 sampel yang memiliki DM dengan jumlah 20 (11.0%) 

orang dengan median nilai GDP 158.25(148-169)mg/dl. Berdasarkan karakteristik 

tekanan darah yang ditetapkan oleh Joint National Committee VII (JNC7) didapatkan 

kelompok hipertensi 1 merupakan yang paling banyak dengan jumlah 69 (38.0%) 

orang, hipertensi 1 memiliki tekanan sistole 140-159 mmHg dan atau diastole 90-99 

mmHg, kemudian kelompok tekanan darah normal dengan jumlah 63 (34.6%) orang, 

tekanan darah normal memiliki tekanan sistole < 120 mmHg dan atau diastole < 80 

mmHg, dan terakhir kelompok prehipertensi dengan jumlah 50 (27.4%) orang, 

prehipertensi memiliki sistole 120-139 mmHg dan diastole 80-89 mmHg. Berdasarkan 

karakteristik proteinuria yang hanya ada pada kelompok preeklampsia didapatkan dari 

seluruh sampel kelompok proteinuria 1 merupakan yang paling banyak dengan jumlah 

42 (46.0%) orang, dengan jumlah 28 (31.0%) orang pada kelompok proteinuria 2, 

dengan jumlah 16 (17.5%) orang kelompok proteinuria 3, dan dengan jumlah 5 (5.5%) 

orang pada kelompok proteinuria 4. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan dengan tujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian 

preeklampsia dan juga hubungan beberapa variabel tambahan seperti usia, IMT, 

riwayat abortus, riwayat preeklampsia, jumlah paritas ibu, dan anemia terhadap 

kejadian preeklampsia. Dalam penelitian ini, setiap variabel independen akan diuji ada 
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tidaknya hubungan dan uji kebermaknaan dengan variabel dependen. Adapun analisis 

hubungan variabel diabetes mellitus dan beberapa variabel lainnya dengan kejadian 

preeklampsia dijabarkan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. 2 Analisis Risiko Diabetes Mellitus terhadap Kejadian Preeklampsia 

di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 

 

DM 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Ya 9 

(9.9%) 

11 

(12.0%) 

20 

(10.9%) 

 

 

1.000 

 

 

1.000 

 

 

0.378-

2.647 
Tidak 82 

(90.1%) 

80 

(88.0%) 

162 

(89.1%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.2 disajikan analisis risiko diabetes mellitus terhadap kejadian 

preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 9 orang (9.9%) mengalami diabetes 

mellitus dan 82 orang (90.1%) tidak mengalami diabetes mellitus sementara itu pada 

kelompok kontrol ditemukan 11 orang (12.0%) mengalami diabetes mellitus dan 80 

orang (88.0%) tidak mengalami diabetes mellitus. Dari hasil analisis bivariat chi-

square didapatkan nilai p-value sebesar 1,000 yang menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 1,000 

dengan CI 95% (0.378-2.647) menunjukkan bahwa ibu dengan diabetes mellitus 
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memiliki risiko 1 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu 

yang tidak memiliki diabetes mellitus. 

Tabel 4. 3 Analisis Risiko Usia Ibu terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia 

di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar 

 

Usia Ibu 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

<20 atau >35 

Tahun 

31 

(34.1%) 

10 

(11.0%) 

41 

(22.5%) 

 

 

0.000 

 

 

 

4.185 

 

 

1.905-

9.194 
20-35 Tahun 60 

(65.1%) 

81 

(89.0%) 

141 

(77.5%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.3 disajikan analisis risiko usia ibu terhadap kejadian preeklampsia. 

pada kelompok kasus ditemukan 31 orang (34.1%) merupakan ibu dengan usia berisiko 

dan 60 orang (65.1%) merupakan ibu dengan usia tidak berisiko sementara itu pada 

kelompok kontrol ditemukan 10 orang (11.0%) merupakan ibu dengan usia berisiko 

dan 81 orang (89.0%) merupakan ibu dengan usia tidak berisiko. Dari hasil analisis 

bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang menunjukkan ada 

perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) 

sebesar 4,185 dengan CI 95% (1.905-9.194) menunjukkan bahwa ibu dengan usia 

berisiko <20 atau >35 tahun memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk mengalami 

preeklampsia dibandingkan ibu yang memiliki usia tidak berisiko 20-35 tahun. 
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Tabel 4. 4 Analisis Risiko IMT terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di 

RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar 

 

IMT 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Berisiko (≥) 25 

Kg/m2 

62 

(68.1%) 

52 

(57.1%) 

114 

(62.6%) 

 

 

0.168 

 

 

1.603 

 

 

0.875-

2.938 
Tidak Berisiko 

(<25) Kg/m2 

29 

(31.9%) 

39 

(42.9%) 

68 

(37.4%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.4 disajikan analisis risiko IMT terhadap kejadian preeklampsia. 

pada kelompok kasus ditemukan 62 orang (68.1%) merupakan ibu dengan IMT 

berisiko dan 29 orang (31.9%) merupakan ibu dengan IMT tidak berisiko sementara 

itu pada kelompok kontrol ditemukan 52 orang (57.1%) merupakan ibu dengan IMT 

berisiko dan 39 orang (42.9%) merupakan ibu dengan IMT tidak berisiko. Dari hasil 

analisis bivariat chi-square didaptkan nilai p-value sebesar 0,168 yang menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio 

(OR) sebesar 1,603 dengan CI 95% (0.875-2.938) menunjukkan bahwa ibu dengan 

IMT berisiko ≥ 25 Kg/m2 memiliki risiko 1,6 kali lebih besar untuk mengalami 

preeklampsia dibandingkan ibu dengan IMT tidak berisiko <  25 Kg/m2. 
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Tabel 4. 5 Analisis Risiko Abortus terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di 

RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar 

 

Riwayat 

Abortus 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Ya 16 

(17.6%) 

15 

(16.5%) 

31 

(17.0%) 

 

 

1.000 

 

 

1.081 

 

 

0.499-

2.342 
Tidak 75 

(82.4%) 

76 

(83.5%) 

151 

(83.0%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.5 disajikan analisis risiko riwayat abortus terhadap kejadian 

preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 16 orang (17.6%) merupakan ibu 

dengan riwayat abortus dan 75 orang (82.4%) merupakan ibu tanpa riwayat abortus 

sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 15 orang (16.5%) merupakan ibu 

dengan riwayat abortus dan 76 orang (83.5%) merupakan ibu tanpa riwayat abortus. 

Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 1,000 yang 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna. Nilai odd ratio (OR) sebesar 1,081 

dengan CI 95% (0.499-2.342) menunjukkan bahwa ibu dengan riwayat abortus 

memiliki risiko 1,08 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu 

tanpa abortus. 

 

Tabel 4. 6 Analisis Risiko Riwayat Preeklampsia terhadap Tingkat Kejadian 

Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar 
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Riwayat 

Preeklamsia 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Ya 35 

(38.5%) 

1 

(1.1%) 

36 

(19.8%) 

 

 

0.000 

 

 

56.250 

 

 

7.495-

422.154 
Tidak 56 

(61.5%) 

90 

(98.9%) 

146 

(80.2%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.6 disajikan analisis risiko riwayat preeklampsia terhadap kejadian 

preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 35 orang (38.5%) merupakan ibu 

dengan riwayat preeklampsia dan 56 orang (61.5%) merupakan ibu tanpa riwayat 

preeklampsia sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 1 orang (1.1%) 

merupakan ibu dengan riwayat preeklampsia dan 90 orang (98.9%) merupakan ibu 

tanpa riwayat preeklampsia. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-

value sebesar 0,000 yang menunjukkan ada perbedaa yang bermakna antara kelompok 

kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 56,250 dengan CI 95% (7.495-422.154) 

menunjukkan bahwa ibu dengan riwayat preeklampsia memiliki risiko 56 kali lebih 

besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu tanpa riwayat preeklampsia. 
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Tabel 4. 7 Analisis Risiko Jumlah Paritas terhadap Tingkat Kejadian 

Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar 

 

Jumlah Paritas 

Ibu 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Berisiko (<2 

atau >3) 

64 

(70.3%) 

49 

(53.8%) 

113 

(62.1%) 

 

 

0.032 

 

 

2.032 

 

 

1.104-

3.739 
Tidak Berisiko 

(2-3) 

27 

(29.7%) 

42 

(46.2%) 

69 

(37.9%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.7 disajikan analisis risiko jumlah paritas ibu terhadap kejadian 

preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 64 orang (70.3%) merupakan ibu 

dengan jumlah paritas berisiko dan 27 orang (29.7%) merupakan ibu jumlah paritas 

tidak berisiko sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 49 orang (53.8%) 

merupakan ibu dengan jumlah paritas berisiko dan 46 orang (46.2%) merupakan ibu 

jumlah paritas tidak berisiko. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-

value sebesar 0,032 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 

kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 2,032 dengan CI 95% (1.104-3.739) 

menunjukkan bahwa ibu dengan jumlah paritas berisiko memiliki risiko 2 kali lebih 

besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu dengan jumlah paritas tidak 

berisiko. 
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Tabel 4. 8 Analisis Risiko Anemia terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di 

RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar 

 

Anemia 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Ya 56 

(61.5%) 

40 

(44.0%) 

96 

(52.7%) 

 

 

0.026 

 

 

2.040 

 

 

1.129-

3.685 

 

Tidak 35 

(38.5%) 

51 

(56.0%) 

86 

(47.3%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.8 disajikan analisis risiko anemia terhadap kejadian preeklampsia. 

pada kelompok kasus ditemukan 56 orang (61.5%) merupakan ibu dengan anemia dan 

35 orang (38.5%) merupakan ibu tanpa anemia sementara itu pada kelompok kontrol 

ditemukan 40 orang (44.0%) merupakan ibu dengan anemia dan 51 orang (56.0%) 

merupakan ibu tanpa anemia. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-

value sebesar 0,026 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok 

kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 2,040 dengan CI 95% (1.129-3.685) 

menunjukkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk 

mengalami preeklampsia dibandingkan ibu tanpa anemia. 
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Tabel 4. 9 Analisis Risiko Leukosit Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia 

di RSKD Ibu Anak Siti terhadap Makassar 

 

Leukosit 

Preeklamsia  

Total 

 

p value 

 

OR 

 

95% CI Kasus 

(%) 

Kontrol 

(%) 

Leukositosis 65 

(71.4%) 

23 

(25.3%) 

88 

(48.4%) 

 

 

0.000 

 

 

7.391 

 

 

3.835-

14.244 
Normal 26 

(28.6%) 

68 

(74.7%) 

94 

(51.6%) 

Total 91 

(100.0%) 

91 

(100.0%) 

182 

(100.0%) 

Pada tabel 4.9 disajikan analisis risiko jumlah leukosit ibu terhadap kejadian 

preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 65 orang (71.4%) merupakan ibu 

dengan leukositosis dan 26 orang (28.6%) merupakan ibu jumlah leukosit normal 

sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 23 orang (25.3%) merupakan ibu 

dengan leukositosis dan 68 orang (74.7%) merupakan ibu jumlah leukosit normal. Dari 

hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang 

menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai 

odd ratio (OR) sebesar 7,391 dengan CI 95% (3.835-14.244) menunjukkan bahwa ibu 

dengan leukositosis memiliki risiko 7 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia 

dibandingkan ibu dengan leukosit normal. 
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C. Pembahasan 

1. Hubungan Diabetes Mellitus dengan Kejadian Preeklampsia 

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.2 menyatakan bahwa diabetes 

mellitus bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu 

Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yushida dan Evi Zahara (2020) di Pusat Kesehatan Meureubo dan 

Johanalawan, Aceh Barat dengan sampel sebanyak 21 kelompok kasus dan 21 

kelompok kontrol didapatkan hasil p-value sebesar 0,48 yang artinya ibu dengan 

diabetes melitus tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian 

preeklampsia. Dari kesimpulan penelitian, ibu dengan diabetes mellitus memiliki 

peluang yang tidak lebih besar dibandingkan ibu hamil tanpa diabetes mellitus terhadap 

kejadian preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Hafsa 

Mohamed Mohamud dan Istianah Surury (2019) di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, 

Jakarta Utara dengan jumlah sampel 394 orang juga menjelaskan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia di 

Rumah Sakit Umum Daerah Koja. 

Ibu hamil dengan diabetes mellitus secara teori memiliki tingkat risiko 

mengalami preeklampsia yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mengalami 

preeklampsia. Hal ini dikarenakan pada ibu yang mengalami diabetes akan 

mengakibatkan beberapa keadaan pada tubuh ibu hamil yang pertama adalah 

penghambatan pergerakan trofoblas sehingga mengakibatkan defisiensi dalam 
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remodeling arteri spiral yang berujung ke iskemik pada plasenta dan nantinya akan 

mengakibatkan stress oksidatif pada plasenta. Plasenta yang mengalami gangguan ini 

akan melepaskan banyak mediator-mediator anti angiogenic faktor seperti soluble fms-

like tyrosine kinase-1 (sFlt1) dan soluble endoglin. Hal ini akan mengakibatkan 

inflamasi pada maternal dan disfungsi pada endotelial pembuluh darah, dan ujungnya 

akan berakhir pada masalah sistemik dan berpengaruh pada pembentukan 

preeklampsia, diabetes mellitus juga dikenal memiliki efek jangka panjang dalam 

perusakan atau mempercepat degenerasi pada pembuluh darah yang tentunya akan 

mengakibatkan malafungsi pada pembuluh darah dan tentunya akan berujung pada 

disregulasi sistem vascular, bila hal ini terus terjadi maka tekanan darah akan terus 

menerus meningkat dikarenakan vaskular yang rusak dan akan semakin rusak lagi oleh 

keadaan hipertensi yang terbentuk sehingga aliran uteroplasenta akan terganggu dan 

menyebabkan hipoperfusi pada janin dan akan berakibat fatal bila dibiarkan. Akan 

tetapi, preeklampsia juga memiliki banyak faktor risiko lainnya seperti yang juga 

terdata pada penelitian ini yaitu, usia ibu yang berisiko (<20 atau >35 tahun), riwayat 

preeklampsia sebelumnya, paritas berisiko (<2 atau >3), anemia, dan peningkatan 

leukosit, gangguan ginjal juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 

preeklampsia. hal ini dikarenakan ginjal memiliki peranan yang sangat besar pada 

pengaturan sistem sirkulasi cairan tubuh termasuk aliran darah, sehingga kerusakan 

pada ginjal tentunya akan mengganggu homeostasis pada aliran darah dan berujung 

pada disregulasi pengaturan aliran darah yang dapat berakibat pada pembentukan 

preeklampsia. Riwayat hipertensi juga merupakan penyebab preeklampsia. hipertensi 
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yang sudah terjadi bertahun-tahun pada seseorang dapat merusak pembuluh darah dan 

beberapa fungsi organ akibat tekanan yang diberi dan efek hipoperfusi yang terjadi 

akibat tekanan yang terlalu tinggi. Tekanan yang terlalu tinggi yang terjadi terus-

menerus juga akan mengakibatkan kebocoran plasma pada jaringan sekitar sehingga 

dapat memicu terjadinya edema pada jaringan sekitar, bila hal ini terjadi pada ibu hamil 

maka plasenta yang merupakan pintu masuk nutrisi dan oksigen masuk melalui darah 

yang dihantarkan oleh pembuluh darah juga dapat terkena dampaknya. Kerusakan pada 

plasenta akibat pembuluh endotel pembuluh darah yang mengalami kerusakan akibat 

tekanan darah yang tinggi dan terus-menerus akan mengakibatkan gangguan pada 

aliran uteroplasenta. Gangguan pada aliran uteroplasenta akan menganggu pasokan 

nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah untuk janin dan tentunya akan 

mengakibatkan preeklampsia. akan tetapi pada penelitian ini gangguan pada ginjal 

tidak dapat dinilai hal ini dikarenakan pada rekam medik tidak menampilkan fungsi 

ureum kreatinin. sehingga diabetes mellitus bukan merupakan satu-satunya faktor 

risiko yang mutlak mengakibatkan preeklampsia (Fasrah & Kemal, 2021; Kattah, 

2020; Khalil, 2017; Mohamud & Surury, 2019; Safitri & Siahaan, 2022; Yushida & 

Zahara, 2020).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.3 menyatakan bahwa usia 

berisiko < 20 atau > 35 tahun merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia 

di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utari Deshinta dan Hardy Hasibuan pada tahun 2022 di 
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Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan sampel sebanyak 42 kelompok kasus dan 42 

kelompok kontrol didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 yang artinya usia ibu hamil 

memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah 

Sakit Umum Haji Medan. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan usia hamil berisiko 

di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun berpeluang lebih besar untuk mengalami 

preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Darmawan Alifia Nurdani, dkk pada tahun 2021 di RSIA Siti Khadijah 1 dengan 

sampel sebanyak 45 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan 

yang signifikan antara usia ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSIA 

Siti Khadijah 1 

Pada ibu hamil yang memiliki usia di bawah 20 tahun tubuhnya masih perlu 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan drastis yang akan terjadi bila hamil di usia 

dini, hal ini dikarenakan fungsi reproduksi yang belum terlalu matang sehingga 

perubahan regulasi yang tiba-tiba akan membuat tubuh ibu tersebut cenderung tidak 

siap termasuk dalam proses remodelling arteri spiralis yang bila proses ini terganggu 

maka akan mengakibatkan terjadinya preeklampsia, pada ibu dengan usia di atas 35 

tahun tubuh sudah mengalami kemunduran atau degeneratif pada fungsi normalnya 

sehingga regulasi tubuh yang seharusnya mampu mengikuti perubahan-perubahan 

fungsi yang dibutuhkan saat hamil menjadi tidak dapat lagi diikuti oleh tubuh ibu. pada 

ibu yang sudah berusia 35 tahun ke atas produksi estrogen semakin berkurang 

sedangkan menurut teori estrogen sangat memengaruhi fungsi jantung dalam bekerja. 
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Estrogen memengaruhi kontraktilitas jantung sehingga kurangnya jumlah estrogen 

akan menurunkan fungsi kontraktilitas jantung dan mengakibatkan fungsi diastole 

ventrikel kiri tidak efisien, hal ini akan berujung pada kurangnya darah yang 

dikeluarkan dari jantung sehingga akan terjadi akumulasi darah di ventrikel kiri yang 

memicu terhambatnya aliran darah yang masuk dari paru-paru ke bagian kiri jantung 

dan akan mengakibatkan hipertensi pulmonal, bila hal ini terus-menerus terjadi maka 

akan menimbulkan hipertensi secara sistemik pada tubuh dan bila hal ini terjadi pada 

ibu hamil maka tentu saja dapat memengaruhi aliran uteroplasenta, oleh karena itu pada 

hasil penelitian yang disajikan umur yang berisiko memiliki hubungan signifikan 

terhadap kejadian preeklampsia (Arwan & Sriyanti, 2020; Brosens et al., 2015; Dewie 

et al., 2020; Li et al., 2017; Weissgerber & Mudd, 2015).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.4 menyatakan bahwa IMT 

berisiko ≥ 25Kg/mm3 bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia 

di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alamsyah Azis, Aditya Wibowo, Nadia 

Larastri Almira, dan Tjut Sutjighassani pada tahun 2020 di Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung dengan sampel sebanyak 40 orang didapatkan hasil p-value sebesar 0,602 

yang artinya IMT ibu hamil tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat 

kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari kesimpulan 

penelitian ibu dengan IMT berisiko ≥ 25Kg/mm3 tidak berpeluang lebih besar untuk 
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mengalami preeklampsia dibandingkan dengan yang memiliki IMT tidak berisiko < 

25Kg/mm3.  

Menurut teori pada ibu yang memiliki IMT berisiko ≥ 25Kg/mm3 juga memiliki 

kemungkinan besar mengalami sindrom metabolik dan memicu terjadinya diabetes dan 

tentunya akan berujung ke beberapa komplikasi dengan mekanisme yang sama seperti 

yang diabetes mellitus akibatkan. Oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan 

pada kategori IMT berisiko ≥ 25Kg/mm3 meskipun tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kejadian preeklampsia namun memiliki risiko lebih untuk memicu 

preeklampsia dibanding dengan ibu hamil dengan IMT yang tidak berisiko < 

25Kg/mm3 (Arwan & Sriyanti, 2020).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.5 menyatakan bahwa riwayat 

abortus bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu 

Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Renita Muzalfah, Yunita Dyah Puspita Santik, dan Anik Setyo 

Wahyuningsih pada tahun 2017 di Puskesmas Sirampog dengan sampel sebanyak 35 

kelompok kasus dan 35 kelompok kontrol didapatkan hasil p-value sebesar 1,000 yang 

artinya riwayat abortus ibu hamil tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

tingkat kejadian preeklampsia di Puskesmas Sarompog. Dari kesimpulan penelitian ibu 

dengan riwayat aborsi berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammedain, dkk 

pada tahun 2022 di RS Abuelela, Khartoum, Sudah dengan sampel sebanyak 180 
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sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara riwayat aborsi pada ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah 

Sakit Abuelela . 

Pada ibu yang pernah mengalami aborsi maka tubuh sudah terbiasa atau sudah 

pernah terpapar dengan perubahan-perubahan drastis pada tubuhnya sehingga 

mengurangi risiko terjadinya preeklampsia pada kehamilan-kehamilan selanjutnya, 

oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan aborsi tidak memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia (Mohamedain et al., 2022).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.6 menyatakan bahwa riwayat 

preeklampsia merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu 

Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eny Susanti pada tahun 2021 di Klinik Pratama Ummi Talango dengan 

sampel sebanyak 46 didapatkan hasil p-value sebesar 0,000 yang artinya riwayat 

preeklampsia ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian 

preeklampsia di Klinik Pratama Ummi Talango. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan 

riwayat Preeklampsia berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. 

Pada ibu hamil yang memiliki riwayat preeklampsia juga memiliki 

kecenderungan mengalami preeklampsia lagi, hal ini dikarenakan pada ibu hamil yang 

memiliki riwayat mengalami preeklampsia biasanya memiliki faktor-faktor risiko yang 

masih ada padanya dan cenderung semakin parah. Oleh karena itu, pada hasil penelitian 
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yang disajikan riwayat mengalami preeklampsia sebelumnya memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kejadian preeklampsia (English et al., 2015; Setyorini et al., 2017).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.7 menyatakan bahwa jumlah 

paritas berisiko <2 atau >3 merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di 

RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rita Ariesta pada tahun 2018 di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung 

Kabupaten Lebak dengan sampel sebanyak 133 kelompok kasus dan 133 kelompok 

kontrol didapatkan hasil p-value sebesar 0,001 yang artinya paritas ibu hamil memiliki 

hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSUD Adjidarmo 

Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan paritas 

berisiko yaitu nullipara, primipara dan multipara berpeluang lebih besar untuk 

mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Emi Yulita pada tahun 2021 di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru 

dengan sampel sebanyak 130 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya 

hubungan yang signifikan antara paritas ibu hamil dengan tingkat kejadian 

preeklampsia di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. 

Pada ibu yang memiliki jumlah paritas <2 atau >3 berisiko mengalami 

preeklampsia, hal ini dikarenakan pasien yang memiliki paritas di bawah 2 sama halnya 

dengan usia tubuhnya belum memiliki adaptasi terhadap perubahan-perubahan dengan 

baik termasuk adaptasi oleh sistem imun, respon imun seperti Human Leukocyte 

Antigen-G yang masih aktif-aktifnya akan menganggap bagian dari plasenta seperti 
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vili korialis merupakan benda asing, hal ini akan memicu penyerangan imun dan akan 

menganggu proses invasi trofoblas ke sel desidua arteri spiralis dan menyebabkan 

kegagalan remodelling arteri spiralis yang menjadi peredaran darah uteroplasenta. Bila 

penolakan oleh imun ini terus-menerus terjadi maka dapat memicu terbentuknya 

Blocking Antibodi di area tersebut dan akan terus-menerus menyerang plasenta dan 

akan mengganggu aliran darah ke janin yang berujung pada terjadinya preeklampsia. 

Sementara itu pada ibu dengan paritas di atas 3 maka uterus yang terus menerus 

mengalami degenerasi akan tidak sekuat seperti sebelumnya dalam memfasilitasi 

tempat nidasi, oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan ibu dengan jumlah 

paritas berisiko memiliki hubungan yang signifikan (Arwan & Sriyanti, 2020; Galaviz-

Hernandez et al., 2019; Setyorini et al., 2017; Tarigan & Yulia, 2019).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.8 menyatakan bahwa anemia 

merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti 

Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Almaz Aklilu Getu pada tahun 2019 di Rumah Sakit Rujukan Barat Amhara, Ethiopia,  

dengan sampel sebanyak 277 kelompok kasus dan 554 kelompok kontrol didapatkan 

hasil p-value<0,05 yang artinya anemia pada ibu hamil memiliki hubungan yang 

signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Rujukan Barat 

Amhara, Ethiopia. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan anemia berpeluang lebih 

besar untuk mengalami preeklampsia. 
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Pada ibu hamil dengan anemia memiliki kecenderungan mengalami 

preeklampsia akibat kurangnya pasokan nutrisi ke janin termasuk antioksidan sehingga 

mudah terjadi inflamasi setempat sehingga dapat mengakibatkan preeklampsia. oleh 

karena itu pada hasil penelitian yang disajikan ibu dengan anemia memiliki hubungan 

yang signifikan (Getu et al., 2019; Nanda & Semarawisma, 2021).  

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.9 menyatakan bahwa 

leukositosis merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu 

Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Michelle Angelina pada tahun 2019 di Poliklinik atau Instalasi Gawat 

Darurat Kebidanan RSUP Sanglah, Denpasar, dengan sampel sebanyak 30 kelompok 

kasus dan 30 kelompok kontrol didapatkan hasil p-value sebesar 0,001, nilai p<0,05 

yang artinya peningkatan leukosit pada ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan 

dengan tingkat kejadian preeklampsia di Poliklinik atau Instalasi Gawat Darurat 

Kebidanan RSUP Sanglah, Denpasar. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan 

peningkatan leukosit berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. 

Peningkatan leukosit dalam darah sudah lama menjadi salah satu penanda 

bahwa telah terjadi infeksi yang mengharuskan sel imun seperti leukosit harus 

memperbanyak jumlahnya untuk mengatasi invasi oleh patogen berbahaya tersebut, 

tetapi seringnya respon dari sistem imun terkadang berlebihan sehingga mengakibatkan 

banyak masalah termasuk pada ibu hamil respon imun yang tidak terkendali akan 

menyebabkan preeklampsia. Reaksi inflamasi yang berlebih akan mengakibatkan 
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banyak pelepasan mediator radang yang salah satu efek sampingnya tentu saja akan 

merusak endotel pembuluh darah termasuk pembuluh darah yang berada pada sistem 

sirkulasi uteroplasentas, bila infeksi terjadi pada plasenta dan memicu terjadinya reaksi 

inflamasi maka akan memicu pelepasan radikal-radikal bebar, reactive oxygen species 

(ROS), dan beberapa sitokin inflamasi yang tentunya akan mengakibatkan disfungsi 

pada endotel sehingga plasenta akan mengalami hipoperfusi dan berujung pada 

pembentukan preeklampsia (Angelina et al., 2019). 

Dari beberapa hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa 

diabetes mellitus bukanlah merupakan satu-satunya faktor risiko pemicu terjadinya 

preeklampsia. Teori menunjukkan bahwa etiologi dan mekanisme terjadinya 

preeklampsia belum jelas diketahui sehingga tidak berhubungannya antara diabetes 

mellitus pada ibu hamil terhadap angka kejadian preeklampsia adalah hal yang bisa 

terjadi pada penelitian ini.  

Pada penelitian ini diabetes mellitus bukan merupakan faktor risiko kejadian 

preeklampsia mutlak didukung dengan pada hasil menunjukkan tidak adanya 

signifikansi antara diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia. Oleh karena itu 

ibu hamil diharapkan memperhatikan beberapa faktor risiko tersebut agar ke depannya 

hal-hal yang seperti ini dapat dihindari. 
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D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar selama bulan 

Desember Tahun 2022 hingga Januari Tahun 2023 untuk mengetahui apakah diabetes 

mellitus merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia memiliki beberapa 

keterbatasan yang didapatkan selama penelitian, antara lain sebagai berikut. 

1. Penelitian ini menggunakan data dari berkas rekam medik sehingga validitas 

data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam 

medik. 

2. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan rekam medik yang tidak lengkap 

sehingga data rekam medik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam 

penelitian. 

3. Peneliti kurang banyak mengambil variabel karena keterbatasan waktu 

sehingga penelitian yang harusnya lebih baik lagi tidak tercapai.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor risiko diabetes 

mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ibu hamil dalam penelitian yang dilakukan ini di RSKD Ibu Anak Siti 

Fatimah Makassar Tahun 2021 memiliki persebaran usia < 20 tahun 

sebanyak 11 orang (6,0%), 20-35 tahun sebanyak 141 orang (77,5%), dan > 

35 tahun sebanyak 30 orang (16,5%). Persebaran IMT berat berlebih 

sebanyak 114 orang (62,6%) dan normal sebanyak 68 orang (37,4%). 

Persebaran ibu pernah abortus sebanyak 31 orang (17%) dan ibu yang tidak 

pernah abortus sebanyak 151 orang (83%). Persebaran ibu dengan riwayat 

preeklampsia sebanyak 36 orang (19,8%) sedangkan jumlah ibu tanpa 

riwayat preeklampsia sebanyak 146 orang (80,2%). Persebaran ibu dengan 

jumlah paritas < 2 sebanyak 100 orang (54,9%), ibu dengan jumlah paritas 

2-3 sebanyak 69 orang (37,9%), ibu dengan jumlah paritas > 3 sebanyak 13 

orang (7,1%) . Jumlah ibu dengan anemia sebanyak 96 orang (52,7%) 

sedangkan jumlah ibu tanpa anemia sebanyak 86 orang (47,3%). Dan 

terakhir jumlah ibu dengan leukositosis sebanyak 88 orang (48.4%) 

sedangkan jumlah ibu tanpa leukositosis sebanyak 94 orang (51.6%). 
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2. Jumlah ibu hamil dengan preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah 

Makassar tahun 2021 dalam penelitian ini sebanyak 91 orang. 

3. Jumlah ibu hamil dengan diabetes mellitus di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah 

Makassar tahun 2021 dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. 

4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara diabetes mellitus terhadap 

kejadian preeklampsia sehingga diabetes mellitus bukan merupakan faktor 

risiko dari kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah 

Makassar. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya mengambil data dari 

rekam medik dan sebisa mungkin mengambil secara primer melalui 

kuesioner atau wawancara langsung, diharapkan juga dapat meneliti 

variabel lainnya lebih banyak dan lebih dalam lagi agar dapat memperoleh 

ruang lingkup studi yang lebih luas mengenai faktor-faktor risiko lainnya 

yang berpeluang mempengaruhi kejadian preeklampsia sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh instansi kesehatan sebagai langkah untuk menurunkan 

kejadian preeklampsia, . 

2. Bagi petugas kesehatan diharapkan untuk dapat memberikan edukasi secara 

rutin terutama kepada ibu dan meningkatkan penyuluhan mengenai bahaya 

kehamilan yang berisiko untuk mencegah risiko kejadian preeklampsia 
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3. Bagi masyarakat khususnya ibu hamil diharapkan mampu mengetahui 

faktor-faktor kejadian preeklampsia sehingga tindakan pencegahan dapat 

dilakukan. 
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Lampiran 1: Hasil SPSS 

Uji Homogenitas  

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Usia Based on Mean 6.878 1 180 .009 

Based on Median 6.905 1 180 .009 

Based on Median and with 

adjusted df 

6.905 1 177.343 .009 

Based on trimmed mean 7.112 1 180 .008 

IMT Based on Mean 7.763 1 180 .006 

Based on Median 6.962 1 180 .009 

Based on Median and with 

adjusted df 

6.962 1 171.182 .009 

Based on trimmed mean 7.889 1 180 .006 

Paritas Based on Mean 10.690 1 180 .001 

Based on Median 6.210 1 180 .014 

Based on Median and with 

adjusted df 

6.210 1 155.360 .014 

Based on trimmed mean 8.692 1 180 .004 

DM Based on Mean .000 1 180 1.000 

Based on Median .000 1 180 1.000 

Based on Median and with 

adjusted df 

.000 1 180.000 1.000 

Based on trimmed mean .000 1 180 1.000 

Abortus Based on Mean .154 1 180 .695 

Based on Median .038 1 180 .845 

Based on Median and with 

adjusted df 

.038 1 179.882 .845 

Based on trimmed mean .154 1 180 .695 

Riwayat Preeklamsia Based on Mean 798.151 1 180 .000 

Based on Median 50.751 1 180 .000 
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Based on Median and with 

adjusted df 

50.751 1 98.248 .000 

Based on trimmed mean 718.759 1 180 .000 

HB Based on Mean 1.389 1 180 .240 

Based on Median 1.135 1 180 .288 

Based on Median and with 

adjusted df 

1.135 1 179.986 .288 

Based on trimmed mean 1.448 1 180 .230 

Hipertensi Based on Mean 115.054 1 180 .000 

Based on Median 18.526 1 180 .000 

Based on Median and with 

adjusted df 

18.526 1 102.271 .000 

Based on trimmed mean 89.353 1 180 .000 

Protein Urine Based on Mean 208.004 1 180 .000 

Based on Median 164.172 1 180 .000 

Based on Median and with 

adjusted df 

164.172 1 90.000 .000 

Based on trimmed mean 213.591 1 180 .000 

ANOVA 

Leukosit   

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F 

Si

g. 

Between 

Groups 

113683

0098.659 

1 113683

0098.659 

5

2.205 

.0

00 

Within 

Groups 

391973

8822.857 

1

80 

217763

26.794 
  

Total 505656

8921.516 

1

81 
   

 

 

Uji Normalitas 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Usia .126 182 .000 .959 182 .000 

Paritas .198 182 .000 .843 182 .000 

DM .531 182 .000 .340 182 .000 

Abortus .504 182 .000 .454 182 .000 

Riwayat Preeklamsia .492 182 .000 .487 182 .000 

Hipertensi .389 182 .000 .624 182 .000 

Protein Urine .296 182 .000 .779 182 .000 

IMT .406 182 .000 .613 182 .000 

HB .341 182 .000 .636 182 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Tests of Normality 

 

L

eukosit 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
St

atistic df 

Si

g. 

S

tatistic df 

Si

g. 

L

eukosit 

El

evated 

.1

46 

8

8 

.0

00 

.8

84 

8

8 

.0

00 

N

ormal 

.0

60 

9

4 

.2

00* 

.9

75 

9

4 

.0

66 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
 

 

 

 

 

 

Analisis 
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Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Usia Mean 28.49 .532 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 27.45  

Upper Bound 29.54  

5% Trimmed Mean 28.24  

Median 27.00  

Variance 51.489  

Std. Deviation 7.176  

Minimum 15  

Maximum 48  

Range 33  

Interquartile Range 11  

Skewness .495 .180 

Kurtosis -.563 .358 

Usia Mean 2.1044 .03442 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.0365  

Upper Bound 2.1723  

5% Trimmed Mean 2.1160  

Median 2.0000  

Variance .216  

Std. Deviation .46429  

Minimum 1.00  

Maximum 3.00  

Range 2.00  

Interquartile Range .00  

Skewness .367 .180 

Kurtosis 1.335 .358 

IMT Mean 25.6093 .22640 
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 25.1626  

Upper Bound 26.0560  

5% Trimmed Mean 25.6137  

Median 25.9000  

Variance 9.329  

Std. Deviation 3.05427  

Minimum 19.00  

Maximum 36.00  

Range 17.00  

Interquartile Range 4.80  

Skewness -.041 .180 

Kurtosis -.152 .358 

IMT Mean 1.37 .036 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.30  

Upper Bound 1.44  

5% Trimmed Mean 1.36  

Median 1.00  

Variance .235  

Std. Deviation .485  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 1  

Skewness .527 .180 

Kurtosis -1.742 .358 

Paritas Mean 1.49 .113 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.27  

Upper Bound 1.71  

5% Trimmed Mean 1.35  
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Median 1.00  

Variance 2.307  

Std. Deviation 1.519  

Minimum 0  

Maximum 9  

Range 9  

Interquartile Range 2  

Skewness 1.399 .180 

Kurtosis 3.257 .358 

Jumlah Paritas Mean 1.51 .048 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.42  

Upper Bound 1.61  

5% Trimmed Mean 1.46  

Median 1.00  

Variance .417  

Std. Deviation .646  

Minimum 1  

Maximum 3  

Range 2  

Interquartile Range 1  

Skewness .892 .180 

Kurtosis -.278 .358 

DM Mean 1.90 .022 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.86  

Upper Bound 1.94  

5% Trimmed Mean 1.95  

Median 2.00  

Variance .090  

Std. Deviation .299  
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Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 0  

Skewness -2.710 .180 

Kurtosis 5.401 .358 

Abortus Mean 1.83 .028 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.77  

Upper Bound 1.88  

5% Trimmed Mean 1.87  

Median 2.00  

Variance .142  

Std. Deviation .377  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 0  

Skewness -1.769 .180 

Kurtosis 1.140 .358 

HB Mean 10.8621 .11714 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 10.6310  

Upper Bound 11.0932  

5% Trimmed Mean 10.8726  

Median 10.9000  

Variance 2.497  

Std. Deviation 1.58024  

Minimum 6.40  

Maximum 14.50  

Range 8.10  
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Interquartile Range 2.03  

Skewness -.017 .180 

Kurtosis -.136 .358 

Anemia Mean 1.50 .037 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.43  

Upper Bound 1.57  

5% Trimmed Mean 1.50  

Median 1.50  

Variance .251  

Std. Deviation .501  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 1  

Skewness .000 .180 

Kurtosis -2.022 .358 

Riwayat Preeklamsia Mean 1.80 .030 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.74  

Upper Bound 1.86  

5% Trimmed Mean 1.84  

Median 2.00  

Variance .160  

Std. Deviation .399  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 0  

Skewness -1.530 .180 

Kurtosis .344 .358 
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Tekanan Darah Mean 2.23 .084 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.06  

Upper Bound 2.39  

5% Trimmed Mean 2.19  

Median 2.00  

Variance 1.280  

Std. Deviation 1.132  

Minimum 1  

Maximum 4  

Range 3  

Interquartile Range 2  

Skewness .379 .180 

Kurtosis -1.262 .358 

Protein Urine Mean .91 .083 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound .74  

Upper Bound 1.07  

5% Trimmed Mean .81  

Median .00  

Variance 1.256  

Std. Deviation 1.121  

Minimum 0  

Maximum 4  

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness 1.043 .180 

Kurtosis .087 .358 

Protein Urine Mean 1.91 .083 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.74  

Upper Bound 2.07  
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5% Trimmed Mean 1.81  

Median 1.00  

Variance 1.256  

Std. Deviation 1.121  

Minimum 1  

Maximum 5  

Range 4  

Interquartile Range 2  

Skewness 1.043 .180 

Kurtosis .087 .358 

GDS Mean 1.89 .023 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.84  

Upper Bound 1.94  

5% Trimmed Mean 1.93  

Median 2.00  

Variance .098  

Std. Deviation .314  

Minimum 1  

Maximum 2  

Range 1  

Interquartile Range 0  

Skewness -2.515 .180 

Kurtosis 4.376 .358 

Descriptives 

 Leukosit Statistic Std. Error 

Leukosit Elevated Mean 19477.57 396.951 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 18688.58  

Upper Bound 20266.55  

5% Trimmed Mean 19180.40  
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Median 18350.00  

Variance 13866184.317  

Std. Deviation 3723.733  

Minimum 15070  

Maximum 32590  

Range 17520  

Interquartile Range 4624  

Skewness 1.216 .257 

Kurtosis 1.097 .508 

Normal Mean 10954.77 250.547 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 10457.23  

Upper Bound 11452.30  

5% Trimmed Mean 11009.89  

Median 10925.00  

Variance 5900717.256  

Std. Deviation 2429.139  

Minimum 5050  

Maximum 14920  

Range 9870  

Interquartile Range 3612  

Skewness -.220 .249 

Kurtosis -.710 .493 

 

 

 

 

 

Persentil 

Percentiles 



92 

 

 

 

  
Preeklam

sia 

Percentiles 

  5 10 25 50 75 90 95 

Weighted 

Average(Definitio

n 1) 

Usia Kasus 17.60 19.00 22.00 28.00 35.00 40.00 41.00 

Kontrol 20.00 21.00 23.00 27.00 33.00 38.60 42.40 

Usia Kasus 1.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 

Kontrol 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 

IMT Kasus 21.540

0 

22.300

0 

24.300

0 

26.000

0 

27.900

0 

29.400

0 

30.400

0 

Kontrol 19.500

0 

20.340

0 

22.200

0 

25.700

0 

27.800

0 

29.560

0 

30.240

0 

IMT Kasus 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 

Kontrol 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 

Paritas Kasus .00 .00 .00 1.00 2.00 4.00 5.00 

Kontrol .00 .00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.40 

Jumlah Paritas Kasus 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 

Kontrol 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.40 

DM Kasus 1.00 1.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Kontrol 1.00 1.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Abortus Kasus 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Kontrol 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

HB Kasus 8.1000 8.9000 9.6000 10.500

0 

12.000

0 

13.400

0 

13.800

0 

Kontrol 7.5400 9.0400 10.100

0 

11.000

0 

11.800

0 

12.880

0 

13.300

0 

Anemia Kasus 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 

Kontrol 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Riwayat 

Preeklamsia 

Kasus 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Kontrol 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Tekanan Darah Kasus 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

Kontrol 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 

Protein Urine Kasus 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 4.00 
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Kontrol .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

Protein Urine Kasus 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 5.00 

Kontrol 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

GDS Kasus 1.00 1.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Kontrol 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Tukey's Hinges Usia Kasus   22.00 28.00 35.00   

Kontrol   23.00 27.00 33.00   

Usia Kasus   2.0000 2.0000 2.0000   

Kontrol   2.0000 2.0000 2.0000   

IMT Kasus 
  

24.350

0 

26.000

0 

27.900

0 
  

Kontrol 
  

22.250

0 

25.700

0 

27.800

0 
  

IMT Kasus   1.00 1.00 2.00   

Kontrol   1.00 1.00 2.00   

Paritas Kasus   .00 1.00 2.00   

Kontrol   1.00 1.00 2.00   

Jumlah Paritas Kasus   1.00 1.00 2.00   

Kontrol   1.00 1.00 2.00   

DM Kasus   2.00 2.00 2.00   

Kontrol   2.00 2.00 2.00   

Abortus Kasus   2.00 2.00 2.00   

Kontrol   2.00 2.00 2.00   

HB Kasus 
  

9.6000 10.500

0 

11.900

0 
  

Kontrol 
  

10.100

0 

11.000

0 

11.800

0 
  

Anemia Kasus   1.00 1.00 2.00   

Kontrol   1.00 2.00 2.00   

Riwayat 

Preeklamsia 

Kasus   1.00 2.00 2.00   

Kontrol   2.00 2.00 2.00   
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Tekanan Darah Kasus   2.50 3.00 4.00   

Kontrol   1.00 1.00 2.00   

Protein Urine Kasus   1.00 2.00 2.00   

Kontrol   .00 .00 .00   

Protein Urine Kasus   2.00 3.00 3.00   

Kontrol   1.00 1.00 1.00   

GDS Kasus   2.00 2.00 2.00   

Kontrol   2.00 2.00 2.00   

Percentiles 

  

L

eukosit 

Percentiles 

  

5 

1

0 

2

5 

5

0 

7

5 

9

0 

9

5 

Weighted 

Average(Definition 1) 

L

eukosit 

E

levated 

1

5327.00 

1

5659.00 

1

6662.50 

1

8350.00 

2

1286.50 

2

4953.00 

2

7609.50 

N

ormal 

6

970.00 

7

465.00 

9

228.00 

1

0925.00 

1

2840.00 

1

4300.00 

1

4750.00 

Tukey's 

Hinges 

L

eukosit 

E

levated 
  

1

6675.00 

1

8350.00 

2

1173.00 
  

N

ormal 
  

9

230.00 

1

0925.00 

1

2820.00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik 
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Statistics 

 Usia Usia IMT IMT Paritas Jumlah Paritas 

N Valid 182 182 182 182 182 182 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 28.49 2.1044 25.6093 1.37 1.49 1.51 

Std. Error of Mean .532 .03442 .22640 .036 .113 .048 

Median 27.00 2.0000 25.9000 1.00 1.00 1.00 

Std. Deviation 7.176 .46429 3.05427 .485 1.519 .646 

Variance 51.489 .216 9.329 .235 2.307 .417 

Range 33 2.00 17.00 1 9 2 

Minimum 15 1.00 19.00 1 0 1 

Maximum 48 3.00 36.00 2 9 3 

Percentiles 25 23.00 2.0000 23.1000 1.00 .00 1.00 

50 27.00 2.0000 25.9000 1.00 1.00 1.00 

75 34.00 2.0000 27.9000 2.00 2.00 2.00 
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Statistics 

 Leukosit Leukosit 

N Valid 182 182 

Missing 0 0 

Mean 15075.68 1.52 

Median 14900.00 2.00 

Std. Deviation 5285.532 .501 

Minimum 5050 1 

Maximum 32590 2 

Percentiles 25 10842.50 1.00 

50 14900.00 2.00 

75 18262.50 2.00 

 

Univariat 

 

Preeklamsia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kasus 91 50.0 50.0 50.0 

Kontrol 91 50.0 50.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Riwayat Preeklamsia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 36 19.8 19.8 19.8 

Tidak 146 80.2 80.2 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid <20 atau >35 Tahun 41 22.5 22.5 22.5 

20-35 Tahun 141 77.5 77.5 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

IMT 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Normal 114 62.6 62.6 62.6 

Normal 68 37.4 37.4 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

DM 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 18 9.9 9.9 9.9 

Tidak 164 90.1 90.1 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Abortus 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 31 17.0 17.0 17.0 

Tidak 151 83.0 83.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Jumlah Paritas Ibu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Berisiko (<2 atau >3) 113 62.1 62.1 62.1 

Tidak Berisiko (2-3) 69 37.9 37.9 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Anemia 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 96 52.7 52.7 52.7 

Tidak 86 47.3 47.3 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Hipertensi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 74 40.7 40.7 40.7 

Tidak 108 59.3 59.3 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Tekanan Darah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Normal 64 35.2 35.2 35.2 

Prehipertensi 49 26.9 26.9 62.1 

Stage 1 33 18.1 18.1 80.2 

Stage 2 36 19.8 19.8 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Protein Urine 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Positif 91 50.0 50.0 50.0 

Negatif 91 50.0 50.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Protein Urine 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 91 50.0 50.0 50.0 

1 42 23.1 23.1 73.1 
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2 28 15.4 15.4 88.5 

3 16 8.8 8.8 97.3 

4 5 2.7 2.7 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

GDS 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Normal 20 11.0 11.0 11.0 

Normal 162 89.0 89.0 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

Leukosit 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Elevated 88 48.4 48.4 48.4 

Normal 94 51.6 51.6 100.0 

Total 182 100.0 100.0  

 

Bivariat 

Hubungan Usia Ibu terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Usia <20 atau >35 Tahun Count 31 10 41 

Expected Count 20.5 20.5 41.0 

% within Usia 75.6% 24.4% 100.0% 

% within Preeklamsia 34.1% 11.0% 22.5% 

% of Total 17.0% 5.5% 22.5% 

20-35 Tahun Count 60 81 141 

Expected Count 70.5 70.5 141.0 

% within Usia 42.6% 57.4% 100.0% 
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% within Preeklamsia 65.9% 89.0% 77.5% 

% of Total 33.0% 44.5% 77.5% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Usia 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 13.884a 1 .000   

Continuity Correctionb 12.593 1 .000   

Likelihood Ratio 14.423 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 13.807 1 .000   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia (<20 atau 

>35 Tahun / 20-35 Tahun) 

4.185 1.905 9.194 

For cohort Preeklamsia = Kasus 1.777 1.372 2.302 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .425 .243 .741 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan IMT terhadap Preeklamsia 
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Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

IMT Tidak Normal Count 62 52 114 

Expected Count 57.0 57.0 114.0 

% within IMT 54.4% 45.6% 100.0% 

% within Preeklamsia 68.1% 57.1% 62.6% 

% of Total 34.1% 28.6% 62.6% 

Normal Count 29 39 68 

Expected Count 34.0 34.0 68.0 

% within IMT 42.6% 57.4% 100.0% 

% within Preeklamsia 31.9% 42.9% 37.4% 

% of Total 15.9% 21.4% 37.4% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within IMT 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 2.348a 1 .125   

Continuity Correctionb 1.902 1 .168   

Likelihood Ratio 2.354 1 .125   

Fisher's Exact Test    .168 .084 

Linear-by-Linear Association 2.335 1 .127   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.00. 
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b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for IMT (Tidak 

Normal / Normal) 

1.603 .875 2.938 

For cohort Preeklamsia = Kasus 1.275 .923 1.761 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .795 .597 1.059 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan DM terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

DM Ya Count 9 9 18 

Expected Count 9.0 9.0 18.0 

% within DM 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 9.9% 9.9% 9.9% 

% of Total 4.9% 4.9% 9.9% 

Tidak Count 82 82 164 

Expected Count 82.0 82.0 164.0 

% within DM 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 90.1% 90.1% 90.1% 

% of Total 45.1% 45.1% 90.1% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within DM 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 
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Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square .000a 1 1.000   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .000 1 1.000   

Fisher's Exact Test    1.000 .598 

Linear-by-Linear Association .000 1 1.000   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for DM (Ya / Tidak) 1.000 .378 2.647 

For cohort Preeklamsia = Kasus 1.000 .615 1.627 

For cohort Preeklamsia = Kontrol 1.000 .615 1.627 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan Abortus terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Abortus Ya Count 16 15 31 

Expected Count 15.5 15.5 31.0 

% within Abortus 51.6% 48.4% 100.0% 

% within Preeklamsia 17.6% 16.5% 17.0% 
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% of Total 8.8% 8.2% 17.0% 

Tidak Count 75 76 151 

Expected Count 75.5 75.5 151.0 

% within Abortus 49.7% 50.3% 100.0% 

% within Preeklamsia 82.4% 83.5% 83.0% 

% of Total 41.2% 41.8% 83.0% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Abortus 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square .039a 1 .844   

Continuity Correctionb .000 1 1.000   

Likelihood Ratio .039 1 .844   

Fisher's Exact Test    1.000 .500 

Linear-by-Linear Association .039 1 .844   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Abortus (Ya / 

Tidak) 

1.081 .499 2.342 

For cohort Preeklamsia = Kasus 1.039 .713 1.515 
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For cohort Preeklamsia = Kontrol .961 .647 1.429 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan Riwayat Preeklamsia terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Riwayat Preeklamsia Ya Count 35 1 36 

Expected Count 18.0 18.0 36.0 

% within Riwayat Preeklamsia 97.2% 2.8% 100.0% 

% within Preeklamsia 38.5% 1.1% 19.8% 

% of Total 19.2% 0.5% 19.8% 

Tidak Count 56 90 146 

Expected Count 73.0 73.0 146.0 

% within Riwayat Preeklamsia 38.4% 61.6% 100.0% 

% within Preeklamsia 61.5% 98.9% 80.2% 

% of Total 30.8% 49.5% 80.2% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Riwayat Preeklamsia 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 40.029a 1 .000   

Continuity Correctionb 37.709 1 .000   

Likelihood Ratio 48.759 1 .000   
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Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 39.809 1 .000   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Riwayat 

Preeklamsia (Ya / Tidak) 

56.250 7.495 422.154 

For cohort Preeklamsia = Kasus 2.535 2.049 3.136 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .045 .006 .313 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan Jumlah Paritas Ibu terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Jumlah Paritas Ibu Berisiko (<2 atau >3) Count 64 49 113 

Expected Count 56.5 56.5 113.0 

% within Jumlah Paritas Ibu 56.6% 43.4% 100.0% 

% within Preeklamsia 70.3% 53.8% 62.1% 

% of Total 35.2% 26.9% 62.1% 

Tidak Berisiko (2-3) Count 27 42 69 

Expected Count 34.5 34.5 69.0 

% within Jumlah Paritas Ibu 39.1% 60.9% 100.0% 

% within Preeklamsia 29.7% 46.2% 37.9% 

% of Total 14.8% 23.1% 37.9% 

Total Count 91 91 182 
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Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Jumlah Paritas Ibu 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 5.252a 1 .022   

Continuity Correctionb 4.575 1 .032   

Likelihood Ratio 5.284 1 .022   

Fisher's Exact Test    .032 .016 

Linear-by-Linear Association 5.223 1 .022   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Jumlah Paritas Ibu 

(Berisiko (<2 atau >3) / Tidak 

Berisiko (2-3)) 

2.032 1.104 3.739 

For cohort Preeklamsia = Kasus 1.447 1.035 2.025 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .712 .537 .946 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan Anemia terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 Preeklamsia Total 
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Kasus Kontrol 

Anemia Ya Count 56 40 96 

Expected Count 48.0 48.0 96.0 

% within Anemia 58.3% 41.7% 100.0% 

% within Preeklamsia 61.5% 44.0% 52.7% 

% of Total 30.8% 22.0% 52.7% 

Tidak Count 35 51 86 

Expected Count 43.0 43.0 86.0 

% within Anemia 40.7% 59.3% 100.0% 

% within Preeklamsia 38.5% 56.0% 47.3% 

% of Total 19.2% 28.0% 47.3% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Anemia 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 5.643a 1 .018   

Continuity Correctionb 4.960 1 .026   

Likelihood Ratio 5.673 1 .017   

Fisher's Exact Test    .026 .013 

Linear-by-Linear Association 5.612 1 .018   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Anemia (Ya / 

Tidak) 

2.040 1.129 3.685 

For cohort Preeklamsia = Kasus 1.433 1.055 1.947 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .703 .523 .943 

N of Valid Cases 182   

 

Hubungan Hipertensi terhadap Preeklamsia 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Hipertensi Ya Count 73 1 74 

Expected Count 37.0 37.0 74.0 

% within Hipertensi 98.6% 1.4% 100.0% 

% within Preeklamsia 80.2% 1.1% 40.7% 

% of Total 40.1% 0.5% 40.7% 

Tidak Count 18 90 108 

Expected Count 54.0 54.0 108.0 

% within Hipertensi 16.7% 83.3% 100.0% 

% within Preeklamsia 19.8% 98.9% 59.3% 

% of Total 9.9% 49.5% 59.3% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Hipertensi 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 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 118.054a 1 .000   

Continuity Correctionb 114.798 1 .000   

Likelihood Ratio 144.390 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 117.405 1 .000   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Hipertensi (Ya / 

Tidak) 

365.000 47.594 2799.220 

For cohort Preeklamsia = Kasus 5.919 3.879 9.031 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .016 .002 .114 

N of Valid Cases 182   

Hubungan Protein Urine terhadap Preeklamsia 

 

 

Crosstab 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Protein Urine Positif Count 91 0 91 

Expected Count 45.5 45.5 91.0 

% within Protein Urine 100.0% 0.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 0.0% 50.0% 

% of Total 50.0% 0.0% 50.0% 
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Negatif Count 0 91 91 

Expected Count 45.5 45.5 91.0 

% within Protein Urine 0.0% 100.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 0.0% 100.0% 50.0% 

% of Total 0.0% 50.0% 50.0% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Protein Urine 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 182.000a 1 .000   

Continuity Correctionb 178.022 1 .000   

Likelihood Ratio 252.306 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 181.000 1 .000   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

Odds Ratio for Protein Urine 

(Positif / Negatif) 

a 

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. 

They are only computed for a 2*2 table without 

empty cells. 
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Leukosit * Preeklamsia Crosstabulation 

 

Preeklamsia 

Total Kasus Kontrol 

Leukosit Elevated Count 65 23 88 

Expected Count 44.0 44.0 88.0 

% within Leukosit 73.9% 26.1% 100.0% 

% within Preeklamsia 71.4% 25.3% 48.4% 

% of Total 35.7% 12.6% 48.4% 

Normal Count 26 68 94 

Expected Count 47.0 47.0 94.0 

% within Leukosit 27.7% 72.3% 100.0% 

% within Preeklamsia 28.6% 74.7% 51.6% 

% of Total 14.3% 37.4% 51.6% 

Total Count 91 91 182 

Expected Count 91.0 91.0 182.0 

% within Leukosit 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Preeklamsia 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-square 38.811a 1 .000   

Continuity Correctionb 36.985 1 .000   

Likelihood Ratio 40.332 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 38.598 1 .000   

N of Valid Cases 182     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44.00. 
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b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Leukosit 

(Elevated / Normal) 

7.391 3.835 14.244 

For cohort Preeklamsia = Kasus 2.670 1.882 3.789 

For cohort Preeklamsia = Kontrol .361 .249 .525 

N of Valid Cases 182   
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Lampiran 2: Etik Penelitian 
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Lampiran 3: Izin Penelitian 
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Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 5: Dokumentasi 
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No RM TTL Riwayat 

penyakit 

diabetes 

mellitus, 

gagal 

ginjal, 

hipertensi 

kronik, 

penyakit 

infeksi, 

obesitas,  

PCOS, 

kehamilan 

mola 

Riwayat 

persalinan 

dengan 

preeklamp

sia 

GPA UK Usia 

terdiagnosis 

preeklamsia 

TB BB LILA IMT TD Hb Protein 

urine 

Kreatinin 

ureum 

GDS HbA1c SGOT 

SGPT 

Darah 

rutin 
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