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ABSTRAK 

Nama : Rezky Inayah Alfatihah 

NIM : 70600119009 

Judul : Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian  

Asfiksia Nenonatorum di Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg. 

Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-20201 

 

Angka kematian neonatus (AKN) di Indonesia sampai saat ini masih 

tergolong tinggi dan belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan.aSalahisatuipenyebaboutamaokematian neonatus (AKN) 

adalahikondisi asfiksia neonatorum yang bisa disebabkan oleh faktor maternal 

yaitu riwayat preeklampsia pada ibu hamil. Penelitianlinilbertujuan 

untukumengetahuiohubunganoriwayat preeklampsia ibuohamilodengan 

kejadianoasfiksiaoneonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten 

Jeneponto periode 2020-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik 

kuantitatif dengan pendekatan case control. Metode pengambilan sampel 

adalah teknik purposive sampling sebanyak 364 sampel terdiri dari 182 sampel 

kasus dan 182 sample kontrol yang diperoleh dari data rekam medik. Hasil 

penelitian berdasarkan analisis bivariat berupa uji chi square dengan tingkat 

kemaknaan sebesar 5% (α=0,05) didapatkan nilai p-value 0,000 pada hubungan 

riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum serta nilai 

Odds Ratio (OR) 22,728. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian 

asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

periode 2020-2021 dimana riwayat preeklampsia ibu hamil 22,728 kali lebih 

berisiko untuk menyebabkan asfiksia neonatorum.  

Kata Kunci : Preeklampsia, Asfiksia Neonatorum 
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ABSTRACT 

Name : Rezky Inayah Alfatihah 

NIM : 70600119009 

 Title : Relationship of Preeclampsia History of Pregnant Women with  

the Incidence of Neonatal Asphyxia at the Lanto Dg. Pasewang 

Regional General Hospital Jeneponto Regency for the 2020-2021 

Period 

  

Indonesia's neonatal mortality rate (AKN) is still relatively high and 

has not met the targets set. One of the main causes of neonatal death (AKN) is 

neonatal asphyxia which can be caused by maternal factors, namely a history 

of preeclampsia in pregnant women. This study aims to determine the 

relationship between the history of preeclampsia in pregnant women with the 

incidence of neonatal asphyxia at Lanto Dg. Pasewang Hospital, Jeneponto 

regency for the 2020-2021 period. This research is quantitative analytical 

research with a case-control approach. the sample sampling method is a 

purposive sampling technique of 364 samples consisting of 182 case samples 

and 182 control samples obtained from medical record data. The results of the 

study based on bivariate analysis in the form of a chi-square test with a 

meaningfulness level of 5% (α=0.05) obtained a p-value of 0.000 in the 

relationship between the history of preeclampsia of pregnant women with the 

incidence of neonatal asphyxia and the Odds Ratio (OR) value of 22,728. There 

is a relationship between the history of preeclampsia in pregnant women and 

the incidence of neonatal asphyxia at the Lanto Dg. Pasewang Regional 

Hospital of Jeneponto Regency for the 2020-2021 period where the history of 

preeclampsia of pregnant women is 22,728 times more at risk of causing 

neonatal asphyxia. 

Keywords: Preeclampsia, neonatal asphyxi
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           BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Angka kematian neonatus (AKN) adalah salah satu indikator yang 

dapat digunakan dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan derajat 

kesehatan berdasarkan Sustainable Develompent Goal (SDGs). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) Angka kematian 

bayi (AKB) dan angka kematian neonatus (AKN) kawasan Asia Tenggara 

berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Afrika. Setiap tahun angka 

kematian neonatus (AKN) mencapai 37% dari semua jumlah kelahiran. 

Sedangkan, untuk mayoritas dari semua kematian neonatus sekitar 75% 

terjadi pada minggu pertama kehidupan dan 25% sampai 45% terjadi 

dalam 24 jam pertama kehidupan yang terjadi di seluruh dunia (Nufra & 

Ananda, 2018).   

       Berdasarkan hasil survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 

tahun 2017, terjadi penurunan Angka Kematian Neonatus (AKN) 

dibandingkan dengan hasil survey yang telah dilakukan pada tahun 2012. 

Angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2017 mencapai 24 per 

1.000 kelahiran hidup. Sedangkan, pada tahun 2019 angka kematian 

neonatus (AKN) di Indonesia mencapai 60.000 kasus dan berada pada 

peringkat ke tujuh di dunia dan pada tahun 2020 sebesar 20.266 kasus 

(Lengkong et al., 2020 ; Alfitri et al., 2021).  
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       Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Ditjen Kesehatan Masyarakat 

Kemenkes RI, Angka Kematian Neonatus (AKN) Sulawesi Selatan pada 

tahun 2020 mencapai angka sebesar 623 dan 1.362 kematian pada tahun 

2021. Berdasarkan dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 

2021 terjadi peningkatan Angka kematian Neonatus (AKN) khusunya di 

Sulawesi Selatan (Kemenkes, 2020 ; Kemenkes, 2021).  

       Walaupun angka Kematian Neonatus (AKN) secara keseluruhan 

mengalami penurunan setiap tahunnya, angka tersebut belum emenuhi  

standar angka kematian neonatal yang ditentukan berdasarkan Sustainable 

Development Goal (SDGs). Saat ini Indonesia memiliki target untuk 

menurunkan angka kematian neonatus menjadi 12 per 1.000 kelahiran 

hidup pada tahun 2030 (Portiarabella et al., 2021). 

        Pada tahun 2020 kemenkes RI menyatakan bahwa penyebab kematian 

neonatus paling banyak disebabkan oleh kondisi berat badan lahir rendah 

(BBLR) dengan angka 35,2 %, kemudian kondisi asfiksia dengan angka 

27,4%, infeksi 3,4%, kelainan kongenital  11,4%, dan tetanus neonatorum 

0,3%. Pada tahun 2021, Angka kematian neonatal yang disebabkan oleh 

berat badan lahir rendah (BBLR) mengalami penurunan sebesar 34,5 % 

sedangkan untuk penyebab asfiksia mengalami peningkatan sebesar 27,8% 

(Kemenkes, 2020 ; Kemenkes, 2021). 

         Berdasarkan data dari world Health Organization (WHO) sebesar 

11% kematian neonatus yang disebabkan oleh asfiksia terjadi setiap 

tahunnya.  Asfiksia merupakan penyebab kematian neonatus kedua 
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tertinggi yang terjadi di Indonesia dengan angka kejadian di Rumah sakit 

rujukan provinsi sekitar 41,94 % (Jon Putri et al., 2019).  

       Asfiksia neonatorum adalah kondisi dimana bayi baru lahir 

mengalami kegagalan dalam bernapas spontan dan teratur. Kondisi 

Asfiksia dapat diakibatkan oleh gangguan perfusi uteroplasenter  yang 

terjadi karena adanya kerusakan pada arteri spiralis dan spasme pada 

pembuluh darah. Selain itu kondisi asfiksia juga dapat diakibatkan karena 

ketidakmampuan bayi dalam mengembangkan paru segera setelah lahir 

yang menyebabkan kurangnya kapasitas oksigen yang masuk dalam tubuh 

(Mandasari, 2020).  

       Kejadian asfiksia pada bayi baru lahir dapat berdampak pada 

kerusakan otak sehingga menyebabkan mortilitas, morbiditas, dan 

disabilitas sehingga memiliki dampak jangka panjang karena akan 

menghambat tumbuh kembang pada anak. Asfiksia yang diakibatkan oleh 

faktor ibu salah satunya dapat terjadi karena adanya riwayat penyakit yang 

dimiliki oleh ibu seperti preeklampsia dan eklampsia (Ahmed et al., 2021).  

       Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan asfiksia 

neonatorum, yaitu faktor ibu, faktor persalinan, faktor plasenta dan faktor 

bayi. Salah satu penyebab asfiksia neonatorum akibat faktor ibu adalah 

adanya riwayat preeklampsia pada ibu hamil. Preeklampsia merupakan 

kumpulan gejala atau sindrom yang terjadi pada ibu hamil dengan usia 

gestasi > 20 minggu yang ditandai dengan tekanan darah  sistolik ≥ 140 
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mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg dan protein dalam urin ≥300mg/24 jam 

(Purnamasari & Rahmawati, 2021). 

        Disetiap tahunnya Indonesia memiliki insiden preeklampsia sebesar 

128.237 kasus dan menjadi penyebab kedua tertinggi kematian ibu. Pada 

tahun 2019, sekitar 1.066 kasus kematian ibu disebabkan karena hipertensi 

dalam kehamilan. Berdasarkan data statistik dari kemenkes RI tahun 2021, 

penyebab kematian ibu di provinsi Sulawesi Selatan paling banyak 

disebabkan karena hipertensi dalam kehamilan setelah perdarahan. 

(Marlina et al., 2021).  

       Kejadian preeklampsia pada ibu hamil dapat menjadi salah satu 

penyebab morbiditas dan mortalitas ibu apabila tidak ditangani secara 

adekuat karena dapat menimbulkan komplikasi bagi ibu dan janin. Salah 

satu komplikasi yang dapat terjadi pada janin yaitu asfiksia neonatorum.  

Preeklampsia merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada masa 

kehamilan dan akan menjadi penyulit bagi ibu. Dalam al-Qur’an telah 

dijelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang bisa saja dialami oleh seorang 

wanita hamil, hal ini dijelaskan dalam QS al-ahqaf/46:15 sebagai berikut : 

وَضَعتَهُْ كُرْهًا    هٗ كُرْهًا وَّ  حَمَلتَهُْ امُُّ

Terjemahnya :  

“Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan 

melahirkannya dengan susah payah (pula).” 

 

       Dalam buku tafsir al-Mishbah, melalui ayat ini Allah swt 

memerintahkan umat manusia untuk senantiasa menghormati, 
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memuliakan, dan berbuat baik kepada kedua orangtua. Potongan ayat ini 

menggambarkan bagaimana kesengsaraan dan kesusahpayahan ibu ketika 

mengandung. Berbagai kesulitan dapat dialami oleh wanita yang sedang 

mengandung, mulai dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan 

psikis. Kesusahpayahan yang dialami oleh wanita hamil termasuk di 

dalamnya adalah kondisi preeklampsia (Shihab, 2012). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas diketahui bahwa 

angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatus (AKN) masih 

belum mengalami penurunan yang signifikan disetiap tahunnya dan masih 

menjadi permasalahan utama di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi 

Selatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Jeneponto memiliki prevalensi 

kematian bayi tertinggi di Sulawesi selatan. Berdasarkan data statistik 

tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan riwayat preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum di 

RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto.  

B. Rumusan Masalah 

       Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Apakah terdapat 

hubungan riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian askfiksia 

neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto ?  
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C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (Ho) 

       Tidak terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil 

dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto 

Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

       Terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan 

kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. 

Pasewang Kabupaten Jeneponto. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Kriteria Objektif Skala 

Variabel Independen 

1. 
Preeklampsia  Preeklampsia adalah 

hipertensi pada ibu hamil 

yang terjadi pada usia 

gestasi > 20 minggu 

dengan tekanan darah  

sistolik ≥ 140 mmHg dan 

diastolik ≥ 90 mmHg 

dalam dua kali 

pengukuran dengan jarak 

waktu minimal 4 jam 

Data rekam 

medis pasien  

a. Ibu hamil 

preeklampsia 

bila  tekanan 

darah  sistolik 

≥ 140 mmHg 

dan diastolik 

≥ 90 mmHg 

disertai 

proteinuria ≥ 

1 + dipstick 

Nominal  
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disertai proteinuria 

300mg/24 jam atau ≥ 1 + 

dipstick , dan edema. 

b. Ibu hamil non 

preeklampsia  

bila tekanan  

darah  sistolik 

<140 mmHg 

dan diastolik 

< 90 mmHg 

dan tidak 

terdapat 

proteinuria  

Variabel Dependen 

2. 
Asfiksia 

Neonatorum  

Asfiksia neonatorum 

adalah kondisi 

kurangnya kadar oksigen 

dalam tubuh neonatus. 

Dinilai menggunakan 

APGAR skor  pada 

menit pertama hingga 

menit kelima setelah 

bayi lahir dengan 

memperhatikan warna 

kulit, frekuensi denyut 

jantung, refleks, tonus 

Data rekam 

medis pasien.  

a. Bayi asfiksia 

bila APGAR 

Skor <7 

b. Bayi non 

asfiksia bila 

APGAR Skor 

≥7 

Nominal 
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Tabel 1. 1 Defenisi Operasional 

 

1. Ruang Lingkup Penelitian  

       Dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan riwayat 

preeklampsia pada ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

rekam medis pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto  

tahun 2020-2021.  

E. Kajian Pustaka 

1. Indrapermana fendy Ketut Gde I, Duarsa Somadina Iswara (2020) 

dengan judul “ Hubungan derajat keparahan preeklamsia dengan 

kejadian asfiksia neonatorum di Rumah sakit Umum Negara periode 

januari 2019 – januari 2020 “. Menggunakan jenis penelitian analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data 

menggunakan teknik total sampling. Besar sampel pada penelitian ini 

adalah 170 sampel yang dipilih berdasarkan sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang yang berasal dari rekam 

medik pasien. Hasil dari penelitian ini adalah Anak yang lahir dari ibu 

dengan derajat preeklamsia berat memiliki prevalensi kejadian asfiksia 

2,346 kali lebih tinggi dibandingkan ibu dengan preeklamsia. Hal ini 

otot, dan pernapasan. 

Penilaian 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara derajat keparahan 

preeklamsia dengan kejadian asfiksia neonatorum.  

2. Yunarsih, Rahayu dwi (2019) dengan judul “Hubungan Pre Eklamsia 

(PE) deangan kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Pare 

kabupaten Kediri”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling yang 

kemudian di dapatkan sebesar 62 sampel. Instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan 

dari rekam medik pasien. Dengan menggunakan uji statistik Spearman 

Rang didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara 

preelampsia dengan kejadian Asfiksia neonatorum. 

3. Kamila Auliya Nurul, Wathaniah Siti (2021) dengan judul “Analisis 

Korelasi Pre Eklampsia dalam Kehamilan dengan kejadian asfiksia 

neonatorum”.  Menggunakan jenis penelitian korelasional analitik 

dengan pendekatan case control. Total sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebesar 124 sampel dengan pengambilan sampel 

menggunakan teknik sistematik random sampling. Instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari rekam 

medis paien. Dengan menggunakan analisa statistik chi square 

didapatkan hasil penelitian yaitu angka kejadian bayi yang mengalami 

asfiksia pada ibu yang memiliki riwayat preeklampsia jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat 



 

10 

 

preeklampsia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara kejadian preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum. 

4. Mongdong Maria Wilksye Ade Vivian, et al (2021) dengan judul 

‘Studi Faktor Risiko Preeklamsi Terhadap Kejadian Asfiksia 

Neonatorum di RSUD dr. Sayidin Magetan tahun 2018’. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah semua sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi yaitu catatan rekam medic yang lengkap, skor APGAR dan 

status kesehatan. Proses pengambilan data pada penelitian ini adalah 

dengan cara menggunakan data sekunder pada rekam medik paisen. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan 

kejadian asfiksia neonatorum pada ibu hamil dengan riwayat 

preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki 

riwayat preeklampsia.  

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian 

asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto  

tahun 2020-2021.  

 

 



 

11 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui Angka Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto 

Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto  tahun 2020-2021.  

b. Mengetahui hubungan  riwayat preeklampsia pada ibu hamil dengan 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto  tahun 2020-2021.  

c. Mengetahui perbandingan besar risiko riwayat preeklampsia ibu hamil 

terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto  tahun 2020-2021.  

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

       Menambah pengetahuan dan wawasan dalam pendidikan dan 

penelitian dalam bidang kesehatan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu 

kesehatan yang sebelumnya telah dipelajari terutama mengenai 

preeklampsia dan Asfiksia neonatorum.  

2. Bagi Masyarakat 

       Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat 

mengenai hubungan riwayat preeklampsia pada ibu dengan kejadian 

asfiksia neonatorum, sehingga masyarakat lebih paham bahwa riwayat 

preeklampsia pada ibu merupakan salah satu faktor risiko yang dapat 

menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum.  
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3. Manfaat Bagi Instansi  

       Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan 

landasan untuk melakukan penelitian khususnya dalam bidang kesehatan 

ibu dan anak yang membahas terkait hubungan riwayat preeklamspsia 

pada ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum di fakultas Kedokteran 

dan  Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Asfiksia Neonatorum 

1. Definisi  

       Berdasarkan world health organization (WHO) asfiksia didefinisikan 

sebagai kegagalan dalam bernapas secara spontan dan teratur segera 

setelah bayi lahir. Menurut American college of obstetric and gynaecology 

(ACOG) dan American academy of pediatrics (AAP), Asfiksia adalah 

keadaan dimana terjadi gangguan pada pertukaran gas darah sehingga 

menyebabkan sedikitnya kadar oksigen dalam darah dan gagal napas 

karena akumulasi karbon dioksida dalam darah disertai dengan asidosis 

metabolik. (Kemenkes, 2019). 

2. Epidemiologi  

       Asfiksia merupakan kondisi yang menjadi salah satu penyebab paling 

banyak  kematian neonatus dan berada di peringkat ke 3 dunia dan kedua 

tertinggi  di Indonesia. Sekitar 3% (3,6 juta) dari 120 juta bayi mengalami 

asfiksia disetiap tahunnya. Menurut World health organization,  Angka 

kematian neonatus yang diakibatkan oleh asfiksia berada di peringkat 

kedua tertinggi di kawasan Asia tenggara dan peringkat lima tertinggi di 

ASEAN (Harahap, 2021). 

Pada tahun 2017, kasus asfiksia terjadi sekitar 25,2% dan angka 

kematian yang diakibatkan oleh asfiksia dirumah sakit rujukan Provinsi di 

Indonesia mencapai angka 41,94%. Berdasarkan data kemenkes RI, angka 

kematian neonatus yang disebabkan oleh asfiksia mengalami peningkatan 
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sebesar 5.549 kasus tahun 2020 dan 5.599 kasusS pada tahun 2021 

(Kemenkes, 2019).  

3. faktor Risiko  

a. Faktor Antepartum  

1) Usia Ibu  

Kehamilan dibawah usia 20 tahun dan diatas 35 tahun 

merupakan umur kehamilan yang berisiko yang dapat menyebabkan 

berbagai masalah kesehatan dan berdampak pada ibu maupun pada 

bayi. pada dibawah usia 20 tahun organ reproduksi wanita belum 

sepenuhnya matang dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana 

memenuhi kebutuhan akan intake makanan yang bergizi selama 

kehamilan sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan 

perkembangan janin. Kehamilan di usia lebih dari 35 tahun juga 

merupakan kehamilan berisiko dikarenakan pada usia lebih dari 35 

tahun organ reproduksi wanita mengalami penurunan fungsi dan dapat 

menyebabkan masalah kesehatan seperti preeklampsia dan hipertensi 

yang akan menyebabkan komplikasi pada saat persalinan seperti 

perdarahan dan persalinan terlalu dini (Vina, 2019).  

2) Paritas  

Paritas adalah salah satu faktor risiko terjadinya asfiksia 

dikarenakan primipara atau ibu yang belum pernah melahirkan 

sebelumnya cenderung mengalami kesulitan dikarenakan psikologis 

yang belum siap dan kekakuan pada otot perineum dan serviks 
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sehingga berdampak pada lamanya waktu persalinan sehingga 

menyebabkan bayi mengalami asfiksia (Mandasari, 2020).  

Kondisi primipara dengan tingkat stress yang tinggi akibat 

psikologis yang belum siap menjelang persalinan juga dapat 

menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kortisol dalam tubuh yang 

akan mempengaruhi dan berdampak pada aliran darah ke plasenta. 

Multiparitas dengan kehamilan lebih dari 4 kali juga merupakan faktor 

risiko asfiksia dikarenakan secara fisik ibu akan mengalami penurunan 

fungsi pada tubuh untuk menghadapi kehamilan selanjutnya, hal ini 

akan meningkatkan terjadinya komplikasi persalinan. (Vina, 2019). 

3) Preklampsia  

       Kondisi preeklampsia yang dialami ibu hamil akan sangat 

berdampak pada kondisi janin karena akibat dari adanya disfungsi 

endotel sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan antara 

kadar hormone vaskontriktor (tromboksan, endotelin, angiotensin) dan 

vasodilator  (prostasiklin dan nitritoksida). Keadaan ini menyebabkan 

vasokonstriksi sehingga akan berdampak pada peningkatan protein 

plasma pada ginjal yang akan menyebabkan adanya protein dalam 

urin. Selain itu vasokontriksi yang diakibatkan oleh terganggunya 

hormon vasokontriktor dan vasodilator akan mengakibatkan 

penurunan suplai darah ke plasenta sehingga akan membuat janin 

hipoksia dan terjadi gangguan pada pertukaran gas O2 dan C02 yang 
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nantinya akan menyebabkan asfiksia pada bayi (Mongdong et al., 

2021).  

4) Anemia  

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana kadar hemoglobin 

(HB) dalam darah < 11 gr/dl pada trimester pertama dan ketiga dan 

< 10,5 gr/dlpada kehamilan trimester kedua. Kekurangan kadar 

hemoglobin (Hb) dalam darah selama kehamilan terjadi karena 

intake nutrisi yang tidak adekuat seperti kekurangan zat besi dan 

asam folat, perdarahan akibat hemorrhoid dan perdarahan saluran 

cerna. Anemia kehamilan akan menyebabkan terjadinya gangguan 

aliran oksigen ke jaringan sehingga menyebabkan hipoksia  janin 

dan asfiksia pada bayi pada saat setelah kelahiran (Astuti & Yunita, 

2021 ; Rahayu et al., 2021).  

b. Faktor intranatal  

1) Jenis Persalinan 

       Tindakan persalinan dengan menggunakan metode sectio caesarea 

dan ektraksi vakum memiliki risiko lebih tinggi menyebabkan asfiksia 

dibandingkan dengan jenis persalinan spontan karena persalinan 

dengan section caesarea dapat menstimulasi pengeluaran hormone 

stress pada ibu sehingga akan berdampak pada kondisi bayi yang 

menyebabkan pematangan paru-paru bayi yang berisi cairan paru. 

Bayi yang lahir dengan metode section caesarea memiliki lebih 
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banyak cairan paru dibandingkan dengan udara didalam paru (Alfitri 

et al., 2021).   

2) Ketuban Pecah Dini (KPD)  

        Penyebab asfiksia pada kejadian ketuban pecah dini dapat 

dipengaruhi oleh keadaan oligohidramnion yang akan menyebabkan 

penyempitan tali pusat oleh karena adanya tekanan sehingga akan 

menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke janin dan 

gangguan pada pemenuhan oksigen sehingga menyebabkan hipoksia 

janin (Wulan et al., 2019). 

c. Faktor bayi 

1) Bayi Prematur  

       Bayi yang lahir prematur biasanya berhubungan dengan 

imaturitas pada organ janin dimana sistem pernapasan mengalami 

defisiensi surfaktan akibat pertumbuhan dan perkembangan paru yang 

belum matang dan otot-otot pernapasan yang masih lemah sehingga 

sulit untuk bernapas spontan. Semakin muda usia kehamilan, maka 

paru-paru akan semakin imatur yang akan berdampak pada kandungan 

surfaktan yang sedikit. Defisiensi surfaktan pada paru-paru akan 

berdampak pada kesulitan saat ventilasi. (Muliahari, 2022). 

2) Berat Badan lahir rendah (BBLR) 

       Berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor risiko yang 

dapat menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum dikarenakan fungsi 

organ bayi yang imatur seperti fungsi alveolus yang belum sempurna, 
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kurangnya kadar surfaktan dalam paru, penyempitan lumen saluran 

napas, kolpas dan obstruksi saluran napas, otot-otot pernapasan yang 

masih lemah sehingga menyebabkan kegagalan dalam bernapas 

spontan. (Hidayah, 2020).  

4. Patofisiologi  

       Adanya transisi janin dari intrauterin ke ekstrauterin akan 

menyebabkan beberapa perubahan seperti Alveoli paru janin dalam 

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

pertama kalinya maka udara akan memasuki alveoli paru yang kemudian 

akan diabsorpsi oleh jaringan paru. Selanjutnya, pada saat bayi lagi maka 

volume udara yang masuk ke alveoli akan akan terus bertembah banyak. 

Hal inilah yang akan menyebakan alveoli berisikan udara yang 

mengandung oksigen. Aliran darah paru akan meningkat diakibatkan 

karena ekspansi paru membutuhkan tekanan yang tinggi saat inspirasi 

dan ekspirasi. Adanya peningkatan pada tekanan alveoli disertai dengan 

ekspansi paru akan berdampak pada terjadinya penurunan resistensi 

vaskuler paru dan akan meningkatkan aliran darah paru setelah lahir. 

Peningkatan aliran darah paru yang kemudian akan menyebabkan  

hipertensi pulmonal persisten disebabkan karena adanya kegagalan pada 

saat penurunan resistensi vaskuler hal ini juga disebabkan karena aliran 

darah paru yang inadekuat dan hipoksia relatif. Ekspansi paru yang tidak 

adekuat akan menyebabkan kegagalan saat bernapas (Antono, 2018).  
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 Asfiksia neonatorum terjadi ketika bayi kekurangan O2 karena 

aliran O2 plasenta ke janin mengalami gangguan karena gagal beradaptasi 

di masa transisi. Pada keadaan hipoksia akut, darah akan menuju ke 

organ vital terlebih dahulu seperti batang otak dan jantung, dibandingkan 

ke serebrum, pleksus koroid, substansia alba, kelenjar adrenal, kulit, 

jaringan musculoskeletal, organ-organ toraks dan abdomen seperti paru, 

hati ginjal, dan trakturs gastrointestinal. Adanya perubahan aliran darah 

diakibatkan karena penurunan resistensi pembuluh darah otak ke jantung 

dan peningkatan resistensi pembuluh darah ke organ perifer 

(kemenkes,2019) 

5. Penegakan Diagnosis 

        Penilaian asfiksia nenonatorum dapat dilakukan dengan 

menggunakan APGAR skor. Apgar skor merupakan penialian pada bayi 

baru lahir secara sistematis segera setelah lahir.  

           Tabel 2. 1 APGAR skor 

Tanda 0 1 2 

Warna kulit 

(Appearance) 

Biru atau 

pucat 

Tubuh 

kemerahan, 

sianosis 

Seluruhnya 

kemerahan 

Frekuensi denyut 

jantung 

(pulse) 

Tidak ada <100 >100 

Tonus otot 

(Activity) 
Tidak ada 

Ekstremitas 

fleksi sedikit 
Aktif bergerak 

Pernapasan 

(respiration) 
Tidak ada 

Menangis 

lemah, 

hipoventilasi 

Menangis kuat 

Sumber : the American Collage Obstetrics & Gynecology (ACOG) (2015).  
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a. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan ICD-11 WHO 

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

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

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

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

ditandai dengan pernapasan tidak norma dalam 1 menit pertama, 

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

terhadap rangsangan. (world health Organization, 2021).  

b. Klasifikasi Asfiksia berdasarkan The American College Obstetrics & 

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

1) Pada pemeriksaan darah tali pusat didapatkan Asidosis 

metabolic atau campuran (pH <7.0)  

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

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

koma (ensefalopati neonatus) 

4) Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, 

gastrointestinal, hematologi, respirasi, dan renal.  

       Diagnosis bayi mengalami asfiksia neonatorum dapat ditegakkan 

apabila memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria yang ditemukan pada bayi 

(Kemenkes, 2019).  

c. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan Institute of Child health 

and Human development (NICHD)  
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1) Pada pemeriksaan darah tali pusat dalam satu jam setelah 

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

2) Riwayat episode hipoksik perinatal (daselerasi/bradikardia berat 

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

plasenta, rupture uteri, perdarahan/trauma fetomaternal, atau 

cardiorespiratory arrest) dan salah satu dari :  

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

b) Bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥ 10 

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

10 – 15,9 mmoL/L atau pada keadaan pemeriksaan gas 

darah tidak tersedia (kemenkes, 2019).  

6. Tatalaksana  

       Asfiksia adalah komplikasi pada bayi baru lahir yang dapat 

dicegah dengan cara memberikan edukasi terkait dengan faktor – 

faktor risiko dari asfiksia sebagai upaya pencegahan primer. 

Tatalaksana awal berupa resusitasi dan pasca resusitasi di ruang 

bersalin dan yang merupakan upaya pencegahan sekunder, 

memberikan terapi untuk mengatasi hipotermia merupakan 

pencegahan tersier (Kemenkes, 2019). 

a. Tatalaksana di ruang bersalin 

       Tatalaksana asfiksia berupa resusitasi dilakukan di ruang bersalin. 

Persiapan yang dilakukan terdiri atas pembentukan tim, persiapan 
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ruang dan peralatan resusitasi, persiapan pasien, dan persiapan 

penolong (Kemenkes, 2019). 

1)  Pembentukan dan persiapan tim  

       Adapun informasi yang perlu diketahui dalam proses persalinan, 

antara lain : 

a)  Informasi tentang ibu, seperti riwayat kehamilan (kondisi 

kesehatan dan riwayat obat-obatan), riwayat antenatal care dan 

hasil pemeriksaan USG antenatal, serta risiko infeksi ibu ( 

streptococcus grup B, ISK, dan penyakit infeksi lainnya).  

b)  Informasi tentang janin, seperti usia kehamilan, jumlah janin, 

risiko membutuhkan resusitasi, cairan ketuban terdapat 

meconium, hasil pemantauan DJJ, serta kemungkinan adanya 

kelainan kongenital.  

        Hal terpenting dalam persiapan resusitasi adalah melakukan 

diskusi dan kerja sama pada setiap anggota tim resusitasi. anggota tim 

resusitasi sebaiknya berjumlahkan tiga orang penolong terlatih yang 

sebelumnya telah mendapatkan pelatihan resusitasi dan telah 

menguasai langkah-langkah dalam resusitasi nenonatus. Setiap 

persalinan dengan risiko yang sangat tinggi harus dihadiri oleh 

minimal 1 konsultan nenotalogi atau dokter spesialis anak. Adapun 

pembagian tugas dalam tim resusitasi yaitu:  
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a)   Penolong pertama  

       Penolong pertama mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin 

dalam melakukan resusitasi neonatus dengan cara memposisikan diri 

di sisi atas kepala bayi untuk mengontrol jalan napas (airway) dan 

pernapasan (breathing). Penolong pertama mempunyai tugas untuk 

menangkap dan meletakkan bayi di infant warmer, kemudian 

membersihkan wajah bayi, memasang topi pada bayi, mengeringkan 

tubuh bayi, kemudian memantau dan melakukan intervensi pada 

ventilasi bayi ( menyevaluasi pengembangan dada, melakukan VTP, 

memasang continuous positive airway pressure (CPAP), dan 

melakukan intubasi jika diperlukan) (Kemenkes, 2019). 

b) Penolong kedua  

       Bertindak sebagai asisten circulation dengan cara memposisikan 

diri di sisi kiri bayi dan bertugas melakukan pemantauan sirkulasi 

bayi. penolong kedua juga ikut membantu mengeringkan bayi, 

mengganti selimut bayi jika basah, memantau denyut jantung bayi 

menggunakan stetoskop sebelum pemasangan pulse oxymetri, 

mengatur peak inspiratory pressure atau tekanan puncak inspirasi 

(PIP) dan fraksi oksigen (FiO2), melakukan kompresi dada dan 

memasang kateter umbilical. Penolong kedua juga bertugas untuk 

menilai denyut arteri radialis, akral, dan capillary refill time bayi 

untuk menentukan keadaan sirkulasi bayi (Kemenkes, 2019).  
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c)  Penolong ketiga  

       Penolong ketiga juga memiliki tugas untuk mengatur suhu 

ruangan hingga mencapai 24◦C - 26◦C, kemudian memasang pulse 

oxymetri dan sensor suhu agar suhu bayi mencapai suhu normal 

36,5◦C - 37◦C, menyalakan stopwatch dan monitor, menyiapkan obat-

obatan yang diperlukan dan inkubator transport yang telah 

dihangatkan, serta memasang infus perifer jika diperlukan (Kemenkes, 

2019). 

2) Persiapan ruang resusitasi  

       Ruang resusitasi sebaiknya berada di dekat ruang bersalin atau 

ruang operasi sehingga memudahkan tim resusitasi dalam 

memberikan bantuan dengan cepat dan sigap. Ruang resusitasi 

dipersiapkan dengan suhu ruangan yang hangat untuk mencegah 

kehilangan panas dari tubuh bayi, kemudian memastikan pencahayaan 

yang memadai untuk melakukan penilaian terhadap keadaan bayi, dan 

membutuhkan ruangan yang luas agar memudahkan tim resusitasi saat 

bekerja (Kemenkes, 2019). 

3) Persiapan peralatan resusitasi  

a) Peralatan untuk mengatur suhu bayi berupa infant warmer, handuk 

untuk mengeringkan tubuh bayi, selimut bayi, topi, dan kantung 

plastik yang digunakan pada bayi usia < 32 minggu. 
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b) Peralatan untuk menolong jalan napas (airway) bayi, berupa 

suction (penghisap lendir), kateter suction, dan aspirator 

mekoneum.  

c) Peralatan untuk menolong ventilasi (breathing) bayi, berupa balon 

mengembang sendiri (BMS/self inflating bag), balon tidak 

mengembang sendiri (BTMS/flow inflanting bag), T-piece 

resuscitator, sungkup, alat intubasi. 

d) Peralatan untuk menolong sirkulasi (circulation) bayi, berupa 

kateter umbilical tetapi jika  fasilitas terbatas bisa menggunakan 

pipa umbiligal/orogastric tube (OGT) beserta set umbilical steril 

dan three way stopcocks.  

e) Obat-obatan seperti epinefrin (1:10.000) dan cairan pengganti 

berupa NaCl 0,9% dan ringer laktat.  

f) Pulse oxymetri, monitor EKG (jika ada), stetoskop, spoit, jarum.  

4) Persiapan pasien 

       Melakukan informed consent terlebih dahulu sebelum memulai 

tindakan resusitasi dan melakukan antisipasi terkait faktor risiko yang 

dapat terjadi.  

5) Persiapan penolong  

       Penolong resusitasi harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu 

dan memakai alat pelindung diri (APD).  
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6) Resusitasi  

       Resusitasi neonatus adalah tindakan yang diawali dengan 

melakukan evaluasi terlebih dahulu, lalu mengambil keputusan terkait 

tindakan resusitasi. Resusitasi dilakukan jika bayi tidak bernapas 

secara spontan segera setelah lahir. Adapun hal yang harus dievalusi 

segera setelah bayi lahir adalah memperhatikan apakah bayi dapat 

bernapas atau menangis serta menilai tonus otot. Setelah melakukan 

penilaian awal maka selanjutnya adalah melakukan langkah awal.  

Setelah melakukan langkah awal, evaluasi kembali bagaimana usaha 

bayi dalam bernapas, denyut jantung, dan tonus otot. Langkah awal 

harus dilakukan dalam 60 detik pertama setelah bayi lahir. Hal yang 

harus diperhatikan dalam hasil dari evaluasi langkah awal yaitu :  

a) Pernapasan adekuat dan denyut jantung >100x/menit maka bayi 

dapat menjalani perawatan rutin 

b) Pernapasan belum adekuat dan denyut jantung <100x/menit maka 

lakukan pemberian bantuan ventilasi (breathing) pada bayi. 

c) Bayi bernapas spontan tetapi saturasi O2  berdasarkan usia masih 

dibawah target maka berikan sumplementasi O2  dengan 

menggunakan balon tidak mengembvang sendiri, T-piece 

resuscitator, atau ujung balon mengembang sendiri dengan 

reservoir terbuka  
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d) Bayi tidak bernapas spontan kemudian disertai dengan gawat napas 

maka diperlukan pemberian CPAP dengan tekanan positif akhir 

ekpsirasi secara kontinu.  

       Indikasi pemberian VTP jika bayi tidak bernapas (apneu), megap-

megap, (gaspling), atau denyut jantung <100x/menit ventilasi dinilai 

efektif jika terlihat pengembangan dada dan abdomen bagian atas 

setiap pemberian ventilasi, disertai dnegan peningkatan denyut 

jantung >100x/menit dan perbaikan oksigenasi jaringan. Jika dada 

tidak mengembang ketika pemberian ventilasi, maka perhatikan 

kembali apakah tekanan yang diberikan sudah cukup. Kemudian 

lakukan evalusi kembali dengan memperhatikan hal berikut : 

a) Perlekatan sungkup  

b) Reposisi jalan napas  

c) Isap mulut dan hidung jika masih ada lendir 

d) Buka mulut bayi kemudian berikan ventilasi dengan cara 

mengangkat dagu bayi kedepan 

e) Naikkan tekanan secara bertahap kemudian perhatikan gerakan dan 

suara napas di kedua paru harus simetris. 

f) Alternative jalan napas (intubasi endotrakeal atau LMA) bisa 

dipertimbangkan. 

Jika denyut jantung bayi masih < 60x/menit setelah diberi VTP 

yang adekuat selama 30 detik, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan kompresi dada (circulation) untuk mengembalikan perfusi 
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terutama ke otak, memperbaiki insufisiensi miokardium, dan 

mencegah hipoksia jaringan. Kompresi dada dengan ventilasi 

dilakukan dengan rasio 3:1 (Kemenkes, 2019). 

Langkah-langkah melakukan kompresi dada yaitu dengan 

memposisikan jari 1/3 dibawah sternum. Kompresi dada dilakukan 

dengan teknik ibu jari (two thumb-encircling hands technique) 

kemudian jari jari tangan yang lain melingkari dada dan menyanggah 

tulang belakang. Setelah itu, lakukan penekanan dengan kedalaman 

1/3 diameter anterior dada. Setelah penolong melakukan kompresi 

dada dan VTP selama 60 detik, maka lakukan evaluasi kembali terkait 

dengan kondisi bayi. bayi dinyatakan mengalami perbaikan bila 

terjadi peningkatan denyut jantung, saturasi oksigen dan terlihat bayi 

bernapas secara spontan (Kemenkes, 2019). 

kompresi dada dihentikan apabila denyut jantung bayi 

>60x/menit tetapi, bila denyut jantung bayi masih <60x/menit setelah 

dilakukan kompresi dan VTP selama 60 detik maka pertimbangkan 

untuk pemberian obat-obatan dan cairan pengganti volume. Pemberian 

obat-obatan dan cairan dapat diberikan melalui jalur vena umbilicus, 

endotrakeal, atau intraseus. Adapun obat-obatan yang dapat digunakan 

dalam tindakan resusiatsi neonatus (Kemenkes, 2019).  : 

a) Epinefrin 1:1000 diberikan melalui jalur intravena atau 

intraoseus dengan dosis 0,1-0,3 mL/kgBB 
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b) Jika terdapat kecurigaan kehilangan darah fetomaternal maka 

lakukan pemberian cairan berupa darah, albumin, dan kristalois 

isotonis diberikan selama 5-10 menit dengan dosis 10 ml/kgBB.  

c) Bikarbonat, tetapi bukan terapi rutin yang digunakan dalam 

tindakan resusitasi neonatus . 

d) Nalokson, diberikan secara intravena atau intramuscular dengan 

dosis 0,01-0,04 mg/kgBB. Pemberian nalokson tidak disarankan 

untuk diberikan melalui endotrakea.  
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               Sumber  : UKK Neonatologi IDAI (2017) 

Bagan 2. 1. Alur Resusitasi 
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7. Komplikasi Asfiksia Neonatorum  

a. Sistem saraf Pusat 

       Ensefalopati hipoksik iskemik (EHI) merupakan komplikasi yang 

terjadi pada kasus asfiksia akibat hipoksia otak yang mengganggu sistem 

saraf pusat sehingga mengakibatkan disfungsi serebrovaskular dan 

oksigenasi, degenerasi sel-sel neuron, edema serebral dan kemudian akan 

menyebabkan apoptosis maupun nekrosis (Kemenkes, 2019).  

b. Sistem Respirasi  

       Komplikasi yang dapat terjadi pada sistem respirasi akibat asfiksia 

adalah peningkatan persisten tekanan pembuluh darah paru, perdarahan 

paru, disfungsi jantung yang menyebabkan disfungsi paru, kegagalan 

produksi surfaktan yang akan menyebabkan Respiratory Distress 

Syndrome (RDS) (Kemenkes, 2019).  

c. Sistem Kardiovaskular 

       Disfungsi sistem kardiovaskular terjadi sekitar 29% pada bayi 

asfiksia ditandai dengan ketergantungan terhadap obat inotropik dan 

gambaran Transient Myocardial Ischemia pada elektrokardiografi. 

Adapun gangguan sistem kardiovaskular yang dapat terjadi pada bayi 

asfiksia yaitu Transient Mitral Regurgitation (TMR), Transient 

Myocardial Ischemia (TMI), Transient Tricuspid Regurgitation (TTR), 

dan Persistent Pulmonary Hypertension Of The Newborn (PPHN). 
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d. Sistem Urogenital 

        Hypoxic Ischemic Acute Tubular Necrosis merupakan komplikasi 

pada sistem urogenital akibat asfiksia. Untuk menyatakan bayi 

mengalami gagal ginjal, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

yaitu, output urin <0,5 mL/kg/jam, urea darah >40 mg/dL, kreatinin 

serum >1 mg/dL, dan didapatkan hematuria atau proteinuria dalam 3 

hari pertama kehidupan. (Kemenkes, 2019). 

e. Sistem Gastrointestinal 

       Kejadian Hipoksia pada bayi asfiksia dapat menyebabkan disfungsi 

sistem hepatic dengan kriteria yaitu, nilai aspartate aminotransferase 

>100 IU/1 atau alanine transferase >100IU/1 pada minggu pertama 

setelah kelahiran. Selain itu, kejadian asfiksia dapat menyebabkan 

pengalihan aliran darah dari usus sehingga dapat berakibat terjadi 

peningkatan risiko enterokolitis nekrotikan (EKN) (Kemenkes, 2019).  

B. Tinjauan Umum Preeklampsia  

1. Definisi  

        Preeklampsia merupakan hipertensi yang timbul pada ibu hamil 

dengan usia gestasi >20 yang disertai dengan proteinuria maupun edema. 

Preeklampsia merupakan salah jenis dari hipertensi dalam kehamilan yang 

menyebabkan meningkatnya tekanan darah sistolik ≥140 mmHg dan 

tekanan darah diastolik ≥90 mmHg disertai dengan proteinuria ≥300mg/24 

jam atau ≥ 1 + dipstick. Sedangkan proteinuria adalah keadaan dimana 
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terdapat kandungan protein yang berlebihan pada urin (Meliyani et al., 

2021; Prawirohardjo, 2020)).  

2. Epidemiologi  

       Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 

2015, angka kejadian preeklampsia tujuh kali lebih tinggi di negara 

berkembang dibandingkan dengan Negara maju. Untuk Negara maju 

angka kejadian preeklampsia berkisar 1,3-6% dan di Negara berkembang 

sekitar 1,8-18%. Menurut Survey Indikator Kesehatan Nasional Tahun 

2016 terdapat 305 per 100.000 kasus kematian ibu akibat preeklampsia di 

Indonesia (Yulianti & Astari, 2022). 

3. Faktor Risiko  

a. Riwayat Hipertensi 

        Ibu yang memiliki riwayat hipertensi memiliki risiko 7,38 kali 

mengalami preeklampsia ketika hamil (bakti sari utami et al, 2020). Hal ini 

disebabkan karena riwayat hipertensi akan mengakibat kerusakan pada 

organ-organ penting tubuh disertai dengan keadaan ketika hamil dimana 

akan terjadi peningkatan berat badan sehingga menyebabkan kerusakan 

yang lebih berat dengan timbunya udem dan proteinuria (Purwanti et al., 

2021). 

b. Obesitas  

          Status gizi yang berlebih akan mengakibatkan akumulasi lemak 

yang berlebih pada tubuh yang akan menghasilkan CRP (protein C-

Reaktif) dan sitokin inflamasi (IL 6). CRP merupakan reaktan fase akut 

yang akan meningkat pada fase awal masa kehamilan, sedangkan IL 6 



 

34 

 

adalah mediator inflamasi yang diproduksi di jaringan lemak dan berperan 

dalam stimulator utama dari reaktan fase akut yang akan berdampak pada 

dinding pembuluh darah dan sistem koagulasi. Peningkatan CPR dan IL 6 

akan mengakibatkan terjadinya stress oksidatif yang akan berdampak pada 

disfungsi endotel. Disfungsi endotel akan mengakibatkan terjadinya 

ketidakseimbangan zat-zat gizi yang bertindak sebagai vasodilator dengan 

vasokonstriktor (endotelin, tromboksin, angiotensin II) yang kemudian 

akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga akan  

terjadi hipertensi (Nulanda, 2019). 

c. Usia Ibu  

        Usia ibu hamil <20 tahun dapat meningkatkan risiko terjadinya 

preeklampsia, hal ini disebabkan karena pada usia muda organ reproduksi 

belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan memiliki pengaruh 

terhadap pemenuhan suplai makanan dan nutrisi terhadap janin Hal inilah 

yang akan menyebabkan  peningkatan risiko terjadinya komplikasi dalam 

kehamilan. (Mustofa et al., 2021) 

        Perubahan fisiologis seperti vasospasme, aktivasi berlebih pada 

sistem koagulasi dan gangguan hormonal akan terjadi pada usia > 35 

tahun. Semakin bertambahnya usia maka akan menyebabkan peningkatan 

dari stress oksidatif yang berperan dalam pembentukan senyawa oksidan, 

yaitu radikal bebas. Peningkatan senyawa oksidan akan menyebabkan 

kerusakan pada membran sel yang mengandung banyak asam lemak tidak 

jenuh yang akan berdampak pada pembentukan peroksidase lipid yang 
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akan merusak membran nucleus dan protein sel endotel. Sehingga akan 

menyebabkan disfungsi endotel vaskular dan berakibat pada peningkatan 

tekanan darah pada kondisi preeklampsia (Martadiansyah et al., 2019).  

4. Patofisiologi  

       Sampai saat ini penyebab hipertensi dalam kehamilan masih belum 

diketahui secara pasti. Tetapi beberapa teori telah menjelaskan tentang 

mekanisme terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Berdasarkan dari 

beberapa teori, diketahui bahwa preeklampsia berkembang dalam 2 tahap 

yaitu ; (1) tahap pertama, terjadi perkembangan plasenta yang abnormal 

pada awal trimester I, diikuti oleh ; (2) sindrom maternal atau kumpulan 

dari beberapa gejala yang terjadi pada trimester II dan III.  

a. Teori Abnormal Plasenta 

        Pada kehamilan normal, sitotofroblas akan bermigrasi ke arteri 

spiral uterus ibu kemudian membentuk sinus vascular untuk 

menyediakan nutrisi bagi janin. Sehingga Rahim akan mendapat 

vaskularisasi dari cabang arteri uterin dan arteri ovarika. Ketika 

sitotropoblas gagal untuk bertransformasi maka akan menyebabkan 

kegagalan dalam proses remodeling arteri spiralis sehingga akan 

mengakibatkan tingginya resistensi arteri spiralis dan lapisan otot spiralis 

juga akan tetap dalam keadaan kaku. Kegagalan remodeling arteri 

spiralis akan menyebabkan penurunan kemampuan vasodilatasi pada 

pembuluh darah, sehingga akan menghalangi perfusi plasenta dan akan 

mengakibatkan terjadinya hipoksia. Keadaan ini akan mengaktivasi 
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pelepasan antiangiogenik, sehingga menyebabkan disfungsi sel endotel 

dan kerusakan multiorgan pada ibu (Rana et al., 2019).  

b.  Teori Iskemia plasenta dan Pembentukan Radikal 

       Kegagalan dari remodeling arteri spiralis akan berdampak pada 

plasenta yang akan menyebabkan hipoksia dan iskemia. Keadaan ini 

akan menyebabkan terjadinya pembentukan oksidan atau radikal bebas 

yang memiliki efek toksin. Dalam keadaan normal produksi oksidan 

yang bersifat toksik akan diimbangi oleh produksi antiokasidan. Tetapi 

pada keadaan hipertensi dalam kehamilan, kadar oksigen akan 

meningkat dan kadar antioksidan akan menurun. Sehingga kadan 

antioksidan tidak dapat mengimbangi kadar oksidasi yang tinggi dalam 

tubuh. Ketika kadar oksidan terlalu tinggi dalam tubuh, maka akan 

menyebabkan kerusakan membran sel endotel sehingga terjadi 

disfungsi endotel (Phipps et al., 2019) 

c. Teori Immunulogi  

       Pada keadaan preeklampsia, terjadi penurunan HLA-G. Human 

leukocyte antigen protein G (HLA-G) berfungsi sebagai modulasi 

respon imun sehingga respon imun tubuh ibu tidak menolak hasil 

konsepsi.  HLA-G akan melindungi trofoblas janin, sehingga akan 

mencegah terjadinya lisis oleh sel Natural Killer (NK).  ketika terjadi 

kekurangan HLA-G di desidua plasenta, maka akan menyebabkan 

invasi trofoblas terhambat di dalam desidua sehingga akan 

mengakibatkan penyempitan pada arteri spiralis dan produksi sitokin 
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yang memudahkan terjadinya inflamasi dan disfungsi endotel.  

(Prawirohardjo, 2020). 

d. Teori Stimulus Inflamasi  

Pada kehamilan normal, plasenta akan melepaskan debris trofoblas 

sebagai sisa apoptosis dan nekrotik trofoblas akibat dari reaksi stress 

oksidatif. Debris ini akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh 

yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi tetapi dalam batas 

normal. Pada keadaan preeklampsia, terjadi peningkatan stress 

oksidatif, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi 

debris apoptosis dan nekrotik trofoblas. Keadaan ini akan 

mengakibatkan reaksi inflamasi yang cukup parah pada ibu sehingga 

akan menyebabkan aktivasi sel endotel dan sel-sel makrofag atau 

granolosit. Keadaan ini akan menyebabkan reaksi inflamasi yang dapat 

menimbulkan gejala-gejala preeklampsia pada ibu dan difungsi sel 

endotel (Prawirohardjo, 2020). 

5. Diagnosis  

       Kriteria penegakan diagnosis ditegakkan berdasarkan timbulnya 

hipertensi disertai dengan proteinuria dan atau edema setelah usia 

gestasi 20 minggu.  

a. Preeklampsia  

1) Hipertensi : sistolik ≥140 mmHg dan diastolik ≥90 mmHg. 

2) Proteinuria : 300mg/24 jam atau ≥1 + dipstick 

3) Edema lokal 



 

38 

 

 

b. Preeklampsia Berat 

       Diagnosis preeklampsia berat ditegakkan jika diagnosis 

preelampsia terpenuhi dan didapatkan salah satu dari gelala klinis 

dibawah ini: 

1) Hipertensi : sistolik ≥160 mmHg dan diastolik ≥110 mmHg. Hasil 

dari pemeriksaan tekanan darah tidak mengalami perubahan 

meskipun ibu hamil telah menjalani perawatan di Rumah sakit dan 

menjalani tirah baring. 

2) Proteinuria : >5 g/24 jam atau 4 + dalam pemeriksaan kualitatif.  

3) Oligouria : produksi urun <500cc/24 jam  

4) Peningkatan kadar kreatinin plasma 

5) Gangguan visus dan cerebral : Pandangan kabur, penurunan 

kesadaran, nyeri kepala dan skotoma . 

6) Nyeri epigastrium 

7) Edema paru-paru dan sianosis 

8) Hemolisis mikroangiopatik 

9) Trombositopenia : < 100.000 sel/mm3 

10) Gangguan hepar : kadar alanin dan aspartate aminotransferase 

meningkat  

11) Terhambatnya pertumbuhan intrauterin 

12) Sindrom HELLP 
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6. Tatalaksana  

Tujuan utama dari pengobatan preeklampsia adalah mencegah 

terjadinya komplikasi yang lebih lanjut seperti kejang, perdarahan 

ontrakranial, dan gangguan fungsi organ vital. Ibu hamil dengan 

preeklampsia dapat dirawat secara rawat jalan dan dianjurkan untuk tirah 

baring. Tirah baring dengan posisi miring akan membantu meningkatkan 

aliran darah ke organ-organ vital dan meningkatkan curah jantung., 

sehingga mengurangi vasospasme pembuluh darah. Peningkatan curah 

jantung akan meningkatkan aliran darah rahim yang akan menambah 

oksigenasi plasenta. Selain itu berikan diet cukup protein, rendah 

karbohidrat, lemak dan garam secukupnya (Prawirohardjo, 2020).  

7. Komplikasi Preeklampsia  

       Komplikasi Preeklampsia bisa bermanifestasi sebagai sindrom 

HELLP, ditandai dengan anemia hemolitik mikroangiopatik, disfungsi 

hati, dan trombositopenia, dengan atau tanpa proteinuria atau hipertensi 

berat. Sindrom HELLP sering memiliki onset akut, dengan penurunan 

kondisi ibu yang sangat cepat. Komplikasi janin termasuk hambatan 

pertumbuhan, lahir mati, kematian neonatal, dan komplikasi terkait 

prematuritas sejak persalinan dini (Prawirohardjo, 2020).  
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C. Integrasi Keislaman  

       Bayi yang baru lahir memiliki ketahanan tubuh yang lemah sehingga 

sangat rentan untuk mengalami gangguan pada fungsi tubuhnya, hal ini 

diakibatkan karena proses adaptasi bayi pada lingkungan diluar janin. 

Allah swt. berfirman dalam QS ar-Rūm/30: 54. 

نْ بَ اللَّهُ الَّذ   ةً ثمَُّ جَعلََ م  نْ بعَْد  ضَعْفٍ قوَُّ نْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعلََ م  عْد  ي خَلقَكَُمْ م 

ةٍ ضَعْفاً وَشَيْبةًَ ۚ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ ۖ وَهُوَ الْعلَ يمُ ا يرُ قوَُّ لْقدَ   

Terjemahnya:  

“ Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi 

kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah 

(kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya 

dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa “ 

 

       Dalam tafsir Ibnu Kasir, ayat ini dijelaskan bagaimana penciptaan 

manusia yang diciptakan dimulai dari keadaan lemah. Manusia berasal dari 

tanah, kemudian terbentuk berupa nutfah (air mani), kemudian menjadi 

segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging hingga ditiupkan ruh 

kedalamnya. Kemudian ia lahir dari rahim Ibunya dalam keadaan dha‟if 

dan kecil serta dalam keadaan lemah, lalu mulailah tumbuh dewasa sedikit 

demi sedikit hingga menjadi orang dewasa yang memiliki kekuatan. 

Setelah itu ia tumbuh menjadi lemah lagi ketika menjadi tua. Dan dari ayat 

ini Allah swt. melakukan dan mengatur hamba-hambanya sesuai dengan 

apa yang dikehendaki-Nya. 

       Asfiksia merupakan keadaan ketika kurangnya aliran oksigen 

keseluruh tubuh sehingga terjadi proses sesak untuk memenuhi kebutuhan 
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oksigen dalam tubuh. Dalam hal ini Allah Swt. menjelaskan tentang 

bagaimana ketika disempitkan dada seseorang dalam QS al-An„ām/6: 125. 

لَّهٗ يجَْعلَْ صَدرَْ  دْ انَْ يُّض  سْلَْم ۚ وَمَنْ يُّر  يهَٗ يشَْرَحْ صَدرَْهٗ ل لْْ  د  اللّٰهُ انَْ يَّهْد  ضَي  قاً  هٗ فمََنْ يُّر 

نوُْ  يْنَ لََ يؤُْم  جْسَ عَلىَ الَّذ  عَّدُ ف ى السَّمَاۤء     كَذٰل كَ يجَْعلَُ اللّٰهُ الر         نحَرَجًا كَانََّمَا يصََّ

Terjemahnya:  

“ Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 

Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 

mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-

orang yang tidak beriman “  

 

    Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa sebagaimana dalam firman Allah 

swt yaitu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt. diberikan 

petunjuk, maka Allah swt. melapangkan dadanya memeluk agama Islam 

dengan memasukkan cahaya berupa iman kedalam hatinya sehingga tidak 

ada keraguan padanya. Dan adapula yang dikehendaki oleh Allah swt. 

untuk menetap dalam kesesatannya akibat menolak ajakan iman, sehingga 

dijadikan sempit dadanya tidak bisa menyimpan kebaikan dan kebenaran 

didalamnya sehingga sesaklah ia, dan tidak ada sekalipun kebaikan yang 

mau menghampirinya Keadaan inilah yang diumpamakan seperti sedang 

mendaki ke langit atau angkasa. 

       Dalam ayat di atas dijelaskan bagaimana ketika dada seorang manusia 

disesakkan akibat kesesatan yang ia perbuat. Kesesatan dalam artian 

adanya pelanggaran yang diperbuat. Jika dikaitkan dengan topik asfiksia 

maka, ketika ibu yang melakukan pelanggaran seperti memakan makanan 
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yang tidak dianjurkan ataupun tidak melakukan pemeriksaan rutin 

terhadap kehamilannya untuk menghindari risiko-risiko bahaya dalam 

kehamilan sehingga menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami 

asfiksia akibat dari riwayat penyakit ibunya.  

       Berdasarkan hadist Nabi, terdapat dua prinsip utama kesehatan yaitu, 

prinsip pencegahan dan prinsip pengobatan. Islam lebih mengutamakan 

pencegahan daripada pengobatan. Oleh karena itu, islam mewanjibkan 

setiap individu untuk menjaga kesehatan. (Yunus, 2019). Allah Allah swt. 

berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:195. 

نُ  يْكُمْ ا لىَ التَّهْلكَُة  ۛ وَاحَْس  ِ  ُُّّ وَانَْف قوُْا ف يْ سَب يْل  اللّٰه  وَلََ تلُْقوُْا ب ايَْد  وْا ۛ ا نَّ اللّٰهَ يُ

ن يْنَ  س  ِْ  الْمُ

Terjemahnya : 

“ Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat baik. “ 

        Berdasarkan dari tafsir As-Sa’di, ayat ini menjelaskan tentang 

perintah Allah SWT kepada hambanya untuk berinfak kepada orang yang 

membutuhkan dan berinfak dalam jihad dijalan Allah. Allah melarang 

untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan karena meninggalkan 

jihad dan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan jihad atau dengan 

cara menjerumuskan diri sendiri ke dalam tindakan yang dapat merusak 

tubuh atau jiwa dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya 

jiwa atau ruh. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan 
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menghindari faktor risiko yang dapat merugikan ibu ketika hamil agar 

dapat mencegah terjadinya komplikasi dalam kehamilan. 

D. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 2. Kerangka Teori 

 

 

 

 

    Asfiksia Neonatorum 

Gangguan 
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Faktor Risiko Preeklampsia  

1. Riwayat Hipertensi  

2. Usia ibu 
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Faktor Risiko Asfiksia  
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Prematur 

Hb & volume 

plasma tidak 
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Perkembangan 
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E. Kerangka Konsep  

 

 

Variabel Independen 

 

 

     

 

 

 

Variabel Dependen  

 

Keterangan : 

                  : Variabel Independen 

  : Variabel Dependen 

  : Variabel tidak diteliti 

 

Bagan 2. 3. Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENILITIAN 

A. Jenis Penelitian  

       Penelitian adalah adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian analitik observasional yang dilakukan tanpa melakukan 

intervensi pada subjek penelitian melalui pendekatan case control study 

untuk mengetahui hubungan riwayat preekalmpsia pada ibu dengan 

kejadian asfiksia neonatorum  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi penelitian  

       Penelitian ini dilakukan pada Rumah sakit Umum daerah Lanto Dg. 

Pasewang Kabupaten Jeneponto.  

2. Waktu Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan pada Oktober – November 2022 

C. Populasi dan sampel 

       Populasi kontrol penelitian ini adalah semua bayi yang lahir pada 

periode 2020 – 2021 yang tercatat dalam rekam medik  di RSUD Lanto. Dg. 

Pasewang Kabupaten Jeneponto yang berjumlah 1.532 bayi. Sedangkan 

populasi kasus penelitian ini adalah bayi yang mengalami asfiksia pada 

periode 2020-2021 di RSUD Lanto. Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

yaitu sebanyak 344 kasus.  
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1. Sampel  

       Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 

kelompok kasus dan kelompok kontrol dengan data rekam medik yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan 

kriteria ekslusi pada penelitian ini dikelompokkan sesuai populasi yakni 

sebagai berikut : 

a. Sampel kasus  

1) Kriteria Inklusi 

a) Semua bayi yang terdiagnosis asfiksia dengan APGAR skor < 7  

dan memiliki rekam medik yang lengkap di RSUD Lanto. Dg. 

Pasewang Kabupaten Jeneponto 2020-2021.   

2) Kriteria Eksklusi 

a) Bayi yang lahir dengan deformasi kongenital. 

b) Bayi dengan berat badan lahir <2500 gr. 

c) Bayi prematur 

b. Sampel kontrol 

1) Kriteria Inklusi 

a) Bayi yang tidak terdiagnosis asfiksia yaitu APGAR skor >7 dan 

memiliki rekam medik yang lengkap di RSUD Lanto. Dg. 

Pasewang Kabupaten Jeneponto 2020-2021.  

2) Kriteria Eksklusi 

a) Bayi yang lahir dengan deformasi kongenital. 
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b) Bayi dengan berat badan lahir <2500 gr. 

c) Bayi prematur 

       Cara Penentuan sampel menggunakan rumus Isaac dan Michael  :  

S = 
𝜆2.𝑁.𝑃.𝑄

𝑑2+(𝑁−1)+ 𝜆2.𝑃.𝑄
 

   = 
3,841.344.0,5.0,5

0,052(344−1)+3,841.0,5.0,5 
 

   = 
330,326

0,8575+0,96025
 

   = 
330,326

1,81775
  

   = 181,72 

S = 181,72 dibulatkan menjadi 182 

Keterangan :  

s  =  Jumlah sampel 

                       λ²   = Berdasarkan tabe chi square dengan satu derajat kebebasan 

(dk) dan taraf kesalahan 5% didapatkan chi kuadrat = 3,841 

(dalam table chi kuadrat) 

N = Jumlah populasi 

P = Peluang benar (0,5) 

Q = Peluang benar (0,5) 

d = 0,05 
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Dari 344 populasi kasus didapatkan sampel yang akan digunakan 

sebanyak 182. Dalam penelitian case control ini digunakan perbandingan 1:1 

untuk kasus dan kontrol, sehingga total sample keseluruhan adalah 364 yang 

terdiri dari 182 kasus dan 182 kontrol.  

D. Metode Pengumpulan Data 

       Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari 

rekam medik. Peneliti akan mengumpulkan data dari rekam medik pasien di 

RSUD Lanto Dg. Pasewang periode 2020 – 2021, kemudian akan memilih 

sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi.  

E. Instrumen Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data atau mengukur objek suatu variable penelitian. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan adalah studi dokumen (rekam medik) 

pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisa data  

       Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dan 

mengetahui hasil dari penelitian apakah termasuk dalam hipotesis nol atau 

hipotesis ha. 

1.   Analisis Univariat  

         Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

menganalisis tiap variable dari penelitian yang dilakukan, seperti gambaran 

karakteristik responden, variabel dependen dan variabel independen.  
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2.    Analisis Bivariat  

        Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menilai 

hubungan atau korelasi antar dua variabel, yaitu variabel dependen dengan 

variabel independen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji chi square dengan bantuan software uji statistik dan Odds Ratio 

(OR).  
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G. Alur penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 3. 1. Alur Penelitian 

  

Peneliti mendapat data dari RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten 

Jeneponto 

 

 

Pengolahan Data 

Editing, coding, processing, cleaning, tobulating 

Analisis Data 

Ditabulasikan ke dalam SPSS 

Hasil dan Kesimpulan  

Menyusun skripsi penelitian  

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Membuat surat perizinan penelitian dari pihak Prodi Pendidikan 

Dokter UIN Alauddin Makassar yang ditujukan kepada RSUD 

Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

Pengambilan sampel dengan teknik Purposive sampling dan sesuai 

dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi 

Pengambilan data sekunder di bagian Rekam Medik RSUD Lanto 

Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 
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H. Etika penelitian  

       Permohonan persetujuan etik penelitian merupakan suatu prosedur wajib 

yang harus di lakukan ke komite etik penelitian kesehatan fakultas kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun 

prinsip – prinsip etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Respect for the person  

       Menghormati segala bentuk harkat dan martabat manusian sebagai 

pribadi yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan 

bertanggung jawab terhadap keputusannya. Serta senantiasa untuk selalu 

menjaga kerahasiaan data dan identitas yang diperoleh dari rekam medik.  

2. Beneficence dan nonmaleficence 

       Berkewajiban untuk senantiasa membantu dan berbuat baik kepada 

orang lain serta tidak merugikan siapapun. 

3. Justice  

       Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak 

serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan 

dan keuntungan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan November – Desember 2022 di Rumah 

Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. Rumah Sakit 

Umum Daerah Lanto Dg Pasewang merupakan rumah sakit pusat rujukan di 

kabupaten Jeneponto yang saat ini masih berstatus Type C.  Rumah Sakit 

Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang dibangun diatas lahan seluas 2,0 Ha dan 

diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kesehatan Dr. Adhyatma, M.P.H. 

pada tanggal 18 Januari 1990 yang berlokasi di Jl. Ishak Iskandar Kec. 

Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan.  

1. Visi Dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang Kab. 

Jeneponto 

a. Visi  Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang  

“Menjadi Rumah Sakit SMART” 

b. Misi Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang  

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama lingkungan rumah sakit. 

2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan yang berkelanjutan. 

3) Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

4) Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan 

akreditasi rumah sakit. 
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5) Mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit dan 

manajemen keuangan scara efektif, efisien,tranparan dan akuntabel. 

6) Meningkatkan kerjasama lintas sector dalam rangka pelayanan kesehatan. 

7) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sumber daya manusia. 

8) Mewujudkan kawasan lingkungan bersih, aman dan nyaman.  

B. Hasil Penelitian  

1. Analisis Univariat 

Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosis 

Preeklampsia di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

Periode 2020-2021 

Variabel 
Frekuensi 

N % 

Riwayat Ibu Preeklampsia 

a. Ibu hamil preeklampsia 

b. Ibu hamil non 

preeklampsia 

 

101 

263 

 

 

27,7 

72,3 

 

Total 364 100,0 

      Sumber : Data Sekunder, 2020-2021     

       Pada tabel 4.1 diperoleh distribusi karakteristik ibu hamil berdasarkan 

dari riwayat preeklampsia, sebagian besar ibu hamil tidak memiliki 

riwayat preeklampsia dengan jumlah 263 orang (72,3%). Sedangkan, ibu 

hamil yang memiliki riwayat preeklampsia bejumlah 101 orang (27,7%).  

 

 

 

 



 

54 

 

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosis Asfiksia 

Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 

Periode 2020-2021 

Variabel 
Frekuensi 

N % 

Asfiksia Neonatorum 

a. Bayi asfiksia (APGAR 

Skor < 7) 

b. Bayi non asfiksia 

(APGAR Skor ≥7) 

 

182 

 

182 

 

50,0 

 

50,0 

Total 364 100,0 

        Sumber : Data Sekunder, 2020-2021     

         Pada tabel 4.2 diperoleh Distribusi karakteristik bayi berdasarkan 

diagnosis asfiksia yaitu bayi dengan apgar skor <7 berjumlah 182 (50%) 

dan bayi dengan apgar skor ≥7 berjumlah 182 (50%).  

2. Analisis Bivariat 

Tabel 4. 3 Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan 

Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang  

Riwayat 

Preeklampsia 

Asfiksia 

Neonatorum 

Non Asfiksia 

Neonatorum 
Total 

P-value OR CI 95% 

N % N % N % 

Ya 93 25,5 8 2,2 101 27,7 

0.000 22,728 
10,566 - 

48,889 
 Tidak 89 24,5 174 47,8 263 72,3 

Total 182 50,0 182 50,0 364 100,0 

         Uji Chi Square. Sumber : Data Sekunder, 2020-2021     

           Pada tabel 4.3 menunjukkan kejadian asfiksia neonatorum 

berdasarkan dari riwayat penyakit ibu yaitu preeklampsia dan non 

preeklampsia. Dari total keseluruhan sampel sebanyak 364 bayi, yang 

terdiri dari 182 bayi asfiksia neonatorum dimana sebagian besar memiliki 

ibu dengan riwayat preeklampsia yaitu sebanyak 93 bayi (25,5%) dan 89 

bayi (24,5%) dengan ibu non preeklampsia. Sedangkan, dari 182 bayi non 

asfiksia neonatorum sebagian besar memiliki ibu non preeklampsia yaitu 
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sebanyak 174 bayi (47,8) dan hanya 8 bayi (2,2%) yang memiliki ibu 

dengan riwayat preeklampsia.  

         Analisis hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan 

kejadian asfiksia neonatorum dilakukan menggunakan rumus Chi Square 

dan diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 (p < 0,005) yang menunjukkan 

terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat preeklampsia ibu hamil 

dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 

22,728 dengan CI 95% nilai lower limit (LL) sebesar 10,566 dan upper 

limit (UL) sebesar 48,889. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa ibu hamil dengan riwayat preeklampsia memiliki 

risiko 23 kali lebih besar untuk melahirkan bayi asfiksia neonatorum 

dibandingkan dengan ibu non preeklampsia dengan sekurang-kurangnya 

risiko sebesar 10,566 kali dan paling besar sebesar 48,889 kali  

mengalami kejadian asfiksia neonatorum. 

C. Pembahasan  

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan dimana terjadi kegagalan 

dalam bernapas spontan dan teratur segera setelah bayi lahir. Hal  ini  

disebabkan  oleh  hipoksia  janin intra  uteri yang  berhubungan  dengan  

faktor - faktor  yang  timbul  pada   kehamilan,   persalinan   dan   setelah   

melahirkan. Banyak faktor penyebab terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu, 

faktor tali pusat dan faktor bayi. Faktor ibu meliputi preeklamsia dan 

eklampsia, perdarahan abnormal, partus lama atau Kala II memanjang, 
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demam saat persalinan, infeksi berat, kehamilan postmatur, dan usia ibu. 

Faktor janin antara lain bayi prematur, kelainan bawaan dan cairan ketuban 

bercampur mekonium. Faktor tali pusat meliputi adanya lilitan tali pusat, tali 

pusat pendek, simpul tali pusat, dan prolaps tali pusat. Asfiksia  neonatorum 

merupakan kedaruratan neonatus yang dapat  mengakibatkan  hipoksia  

(rendahnya  suplai  oksigen  ke otak  dan  jaringan) dan  kemungkinan  

kerusakan  otak atau   kematian   jika   tidak   ditangani   dengan   benar.  

(Kumalasari & Rusella, 2022).  

Dari banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan asfiksia neonatorum, 

salah satu faktor risiko yang diteliti dalam penelitian ini adalah riwayat 

preeklampsia ibu semasa kehamilan. Preeklampsia merupakan penyakit 

dengan adanya tanda tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang terjadi 

pada saat kehamilan Berdasarkan hasil penelitian, dari 101 ibu hamil dengan 

riwayat preeklampsia, sebanyak 93 ibu melahirkan bayi dengan diagnosis 

asfiksia neonatorum. Sedangkan, hanya 8 ibu dengan riwayat preeklampsia 

yang melahirkan bayi non asfiksia. Hal ini dikarenakan, timbulnya 

preeklampsia saat kehamilan dapat memberikan dampak yang sangat buruk 

terhadap kesehatan ibu dan janin yang menyebabkan spasme pada arteriola 

spiralis decidua  sehingga terdapat penurunan    aliran    darah    ke    plasenta 

yang menyebabkan hipoksia janin (Mongdong et al., 2021).  

Berdasarkan teori, Asfiksia neonatorum merupakan komplikasi 

persalinan yang salah satunya bisa disebabkan oleh adanya riwayat 

preeklampsia ibu hamil. Tetapi, dari hasil penelitian terdapat 3 ibu hamil yang 
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memiliki riwayat preeklampsia tetapi justru melahirkan bayi non asfiksia. Hal 

ini membuktikan bahwa tidak semua ibu hamil dengan riwayat preeklampsia 

secara pasti melahirkan bayi asfiksia. Terdapat upaya yang dapat dilakukan 

dalam mencegah bayi lahir dengan komplikasi pada ibu dengan preeklampsia, 

diantaranya deteksi dini, pencegahan komplikasi, memperbaiki asupan nutrisi 

pada ibu hamil, kontrol antenatal secara teratur, tenaga kesehatan 

memberikan penanganan yang lebih cepat dengan identifikasi faktor risiko 

yang tepat, mencegah efek yang diakibatkan asfiksia neonatorum (Johan dan 

Sunarsih, 2019).  

Pada tabel 4.3 Analisis bivariat dapat dilihat bahwa jumlah ibu non 

preeklampsia yang melahirkan bayi asfiksia cukup tinggi yaitu sebanyak 89 

ibu. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam  penelitian yang dilakukan oleh 

Mongdong et al (2021) bahwa ibu yang tidak memiliki riwayat preeklampsia 

juga memiliki risiko melahirkan bayi dengan kondisi asfiksia walaupun 

dengan risiko yang lebih kecil. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya 

afiksia pada neonatorum salah satunya adalah usia ibu. penelitian yang 

dilakukan Khoiriah Annisa & Pratiwi Tiara (2019) terkait dengan faktor yang 

berpengaruh terhadap kejadian asfiksia pada bayi baru lahir dengan sampel 

penelitian berjumlah 93 responden. Penelitian ini mengemukakan bahwa usia 

ibu juga menjadi salah satu faktor risiko yang dapat mengakibatkan asfiksia 

neonatorum dengan hasil p value = 0,001 < 0,005 dan hasil analisa Odds 

Ratio (OR) 8,222 artinya terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu 

dengan kejadian asfiksia neonatorum dan memiliki peluang 8,222 kali 
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menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum. Hal  ini  disebabkan ibu  berusia  

di  bawah  20  tahun  (usia muda)  dan  ada  ibu  yang  berusia  diatas 35 

tahun (usia tua), yang mempengaruhi dari kesiapan alat reproduksi  dan  

kemampuan  psikologis ibu dalam melahirkan. Untuk usia ibu   yang   

melahirkan   lebih   dari   35 tahun, maka pada wanita umur tersebut terdapat 

kecenderungan besar untuk terjadinya  pre  eklamsi  dan  hipertensi yang   

dapat   menyebabkan   perdarahan dan  persalinan  terlalu  dini. Kehamilan 

dibawah usia 20 tahun dapat menimbulkan banyak permasalahan karena bisa 

memengaruhi organ  tubuh seperti rahim, yang berisiko melahirkan bayi 

premature dan berat lahir rendah yang berujung pada komplikasi pada bayi 

seperti asfiksia neonatorum. (Vina, 2019). Selain dari faktor usia ibu yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini yang bisa saja menjadi salah satu faktor 

penyebab asfiksia neonatorum pada ibu non preeklampsia, pemeriksaan 

antenatal care (ANC) tidak rutin juga merupakan salah satu faktor risiko yang 

bisa menyebabkan bayi lahir dengan asfiksia bahkan dengan ibu yang tidak 

memiliki riwayat preeklampsia semasa kehamilan. Hal ini didukung oleh 

penelitian Sarker et al (2020) dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden 

yang terdiri dari 50 sampel kasus dan 50 sampel kontrol sebanyak. Dari hasil 

uji chi Square di dapatkan nilai p-value 0,001 < 0,005 yang berarti terdapat 

hubungan antara pemeriksaan antenatal care (ANC) dengan kejadian asfiksia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara riwayat 

preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto 

Dg. Pasewang Kab. Jeneponto. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan 
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menggunakan uji statistik chi square diperoleh hasil p value = 0,000 (p < 

0,005) dengan hasil Odds Ratio (OR) sebesar 22,728. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat preeklampsia ibu 

hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang 

Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021 dimana ibu hamil dengan riwayat 

preeklampsia berisiko 23 kali lebih besar untuk melahirkan bayi asfiksia 

dibandingkan dengan ibu non preeklampsia. Berdasarkan uji tersebut 

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  

Riwayat preeklampsia pada ibu hamil dapat menyebabkan asfiksia 

neonatorum karena peningkatan pemindahan sel tropoblas menjadi meningkat 

yang mengakibatkan transfer darah melalui pembuluh arteri gagal hingga 

terjadi iskemia plasenta. Aliran darah yang mengecil yang terjadi pada ibu 

hamil dengan preeklampsia menyebabkan terjadinya gangguan perfusi 

uteroplasenter. Akibatnya vasospasme dan kerusakan arteri spiral selama 

kehamilan dan terjadi gangguan pertukaran O2 dan CO2 ketika bayi 

dilahirkan sehingga terjadi asfiksia pada bayi baru lahir (Kumalasari & 

Rusella, 2022). 

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kamila Auliya Nurul, Wathaniah Siti (2021) dengan sampel sebanyak 62 

kelompok kasus dan 62 kelompok kontrol kemudian didapatkan hasil p value 

= 0,000  yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat 

preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum. Begitu juga 

dengan penelitian Mongdong et al (2021) di RSUD Dr. Sayidin Magetan, 
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Jawa Timur dengan sampel sebanyak 326 orang kemudian didapatkan hasil p 

value = 0,000 (p < 0.005) dan Odds Ratio (OR) 3,071 yang berarti bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat preeklampsia pada ibu 

hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum dan preeklampsia memiliki risiko 

3,071 kali lebih besar mengakibatkan bayi asfiksia. Silviani et al (2022) 

mengemukakan hal yang sama pada penelitiannya dengan sampel kasus 

sebanyak 103 dan kasus kontrol 103 di RSUD Siti Aisyah Kota 

Lubuklinggau. Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan preeklampsia 

dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir yang secara statistik bermakna 

dengan p value = 0,000 < 0,005. penelitian yang dilakukan oleh Yunarsih & 

Rahayu (2019) di Kabupaten Kediri dengan jumlah 62 sampel, juga 

sependapat dengan peneliti dan mendukung penelitian ini berdasarkan dari 

hasil uji Chi Square didapatkan p-value 0,000 < 0,005 dengan hasil demikian 

berarti ada hubungan antara Pre Eklamsia dengan kejadian asfiksia.  

D. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik data yang tidak 

lengkap dalam berkas rekam medik sehingga dianggap sebagai missing 

case dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. 

2. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya 

preeklampsia, sedangkan berdasarkan hasil penelitian jumlah ibu hamil 

non preeklampsia yang melahirkan bayi asfiksia cukup tinggi. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat faktor risiko lain yang tidak diteliti yang 

dapat menyebabkan bayi asfiksia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yaitu hubungan riwayat preeklampsia ibu 

hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg Pasewang 

Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021, maka diperoleh kesimpulan 

antara lain :  

1. Jumlah bayi yang memiliki apgar skor <7 dan didiagnosis asfiksia di 

RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021 

sebanyak 344 bayi (22,45%) .  

2. Terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan 

kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg Pasewang 

Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021. 

3. Ibu hamil dengan riwayat preeklampsia memiliki risiko 23 kali lebih 

besar untuk melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu non 

preeklampsia.  

B. Saran  

1. Bagi Rumah Sakit 

Membuat program-program yang dapat melakukan antisipasi terhadap 

kejadian asfiksia dengan melakukan pengawasan secara kontinue 

khususnya ibu dengan risiko tinggi terhadap kejadian preeklampsia dan 

antisipasi terhadap kejadian asfiksia.  
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2. Bagi Peneliti  

        Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan acuan untuk 

melanjutkan penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel yang 

berbeda dan metode penelitian yang berbeda di tempat berbeda atau 

sebagai bahan acuan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat  

       Diharapkan khususnya kepada ibu hamil yang berisiko agar mampu 

mengetahui faktor-faktor kejadian asfiksia sehingga tindakan pencegahan 

dini dapat dilakukan. 
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