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ABSTRAK 

Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri Punggung 

Bawah pada Ibu Hamil Trimester III  

Muhammad Amin Ahmady1, Rauly Ramadhani2, Jelita Inayah Sari3, Ariyanto 

Arief4 Muhammad Galib5 

1,2,3 Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Email:  amin02ahmady@gmail.com 

ABSTRACT  

Low back pain experienced by women during pregnancy can reduce their quality of life and productivity in 

daily life. Meanwhile, data shows the prevalence of low back pain continues to increase. The purpose of this 

study was to determine the relationship between physical activity intensity and the incidence of low back pain 

in third trimester pregnant women. This type of research is an observational analytic with a cross sectional 

design conducted at the Sudiang Health Centre from February to April 2024. The sample in this study 

amounted to 76 respondents who were taken with purposive sampling technique. The data obtained came from 

a questionnaire regarding the intensity of physical activity and low back pain, then analysed using univariate 

analysis and bivariate analysis with chi-square statistical tests. The statistical test results showed a 

significance value of 0.002 (p<0.05) so that there is a significant relationship between the intensity of physical 

activity with the incidence of low back pain. 

 

Keywords: Low Back Pain, Physical Activity, Pregnant Women 

 

ABSTRAK  

Nyeri punggung bawah yang dialami oleh wanita selama periode kehamilan dapat menurunkan kualitas hidup 

dan produktifitas dalam kesehariannnya. Sementara itu, data menunjukkan prevalensi nyeri punggung bawah  

terus mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan intensitas aktivitas 

fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III. Jenis penelitian ini adalah analitik 

observasional dengan desain cross sectional yang dilaksanakan di Puskesmas Sudiang pada bulan Februari 

hingga April 2024. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 76 responden yang diambil dengan teknik purposive 

sampling . Data yang diperoleh berasal dari kuesioner mengenai intensitas aktivitas fisik dan nyeri punggung 

bawah, kemudian dianalisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji statistik chi-

square. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 (p<0,05) sehingga terdapat hubungan 

yang signifikan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah. 

  

Kata Kunci : Nyeri Punggung Bawah, Aktivitas Fisik, Ibu Hamil 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama kehamilan, seorang ibu akan mengalami perubahan yang 

terjadi baik secara fisik maupun psikologis, perubahan ini dapat menyebabkan 

rasa tidak nyaman bagi ibu hamil. Rasa tidak nyaman yang dirasakan ibu hamil 

ini biasanya berbeda-beda setiap trimester kehamilan (Marlisa Rahmadayanti 

et al., 2022). Salah satu diantara rasa tidak nyaman tersebut adalah nyeri 

punggung bagian bawah atau nyeri punggung bawah (NPB). Nyeri punggung 

bawah atau low back pain adalah nyeri yang dirasakan pada tulang punggung 

bagian bawah yang dapat dirasakan hingga ke lipatan bokong dan paha. 

(Kemenkes RI, 2023)   

Insiden dan prevalensi NPB terus meningkat. NPB mempengaruhi 619 

juta orang di seluruh dunia pada tahun 2020. Jumlahnya diperkirakan akan 

meningkat menjadi 843 juta kasus pada tahun 2050, sebagian besar karena 

penuaan dan peningkatan populasi (WHO,2023). Selain itu, World Health 

Organization (WHO) menyatakan bahwa 33% orang di negara berkembang 

mengalami nyeri punggung bawah. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) 2018, prevalensi penyakit muskuloskeletal di Indonesia yang 

pernah di diagnosis oleh tenaga kesehatan yaitu 11,9% dan berdasarkan gejala 

yaitu 24,7% (Kemenkes RI, 2018). Menurut Perhimpunan Dokter Saraf 

Indonesia (PERDOSSI) tahun 2016 prevalensi NPB sebesar 35,86% 

(Rahmadhani et al., 2023).NPB menjadi masalah muskuloskeletal yang secara 

umum dialami selama kehamilan dengan perkiraan prevalensi berkisar antara 
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30% hingga 78% di Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa wilayah 

Afrika(Manyozo et al., 2019).  

Aktivitas fisik adalah salah satu metode yang direkomendasikan untuk 

membantu meringankan NPB. Namun demikian, tidak disebutkan terkait jenis 

dan intensitas yang diperlukan untuk mengatasi NPB di dalam pedoman 

pelaksanannya. Berdasarkan studi observasional dan intervensi diketahui 

bahwa aktivitas fisik memiliki dampak positif terhadap penyakit diabetes, 

hipertensi, kanker (terutama kanker payudara dan usus besar), osteoporosis, 

penyakit kardiovaskular, obesitas, dan depresi. Aktivitas fisik dapat 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan sosial, psikologis 

dan biologis seseorang (Yu et al., 2021).  

 Salah satu mekanisme penyebab yang paling sering dikemukakan 

mengenai NPB berhubungan dengan faktor mekanis, akibat penambahan 

berat badan selama kehamilan, peningkatan diameter sagital perut, dan akibat 

pergeseran pusat gravitasi tubuh ke anterior sehingga meningkatkan tekanan 

pada punggung bawah (Katonis et al., 2011). Hal ini sejalan dengan firman 

Allah SWT dalam Al-quran tepatnya di dalam Q.S. Luqman/31:14.  
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Terjemahnya:  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah 
kembalimu” . 
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Pada ayat ini, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik 

kepada kedua orangtuanya dengan berusaha melaksanakan perintah-

perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Ini menunjukkan bahwa 

kesulitan dan pengorbanan yang dialami ibu dalam mengandung, memelihara, 

dan mendidik anaknya tidak hanya berupa pengorbanan fisik tetapi juga dari 

segi materi. Istilah (َ هنا) (wahnan) yang terdapat dalam kutipan ayat tersebut 

mengacu pada kemampuan untuk menahan beban saat hamil, menyusui, dan 

memberikan perawatan kepada anak. Istilah ini menggambarkan kelemahan 

ibu hingga digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri, seolah-olah semua 

yang berkaitan dengan kelemahan itu telah menyatu pada beban yang harus 

dilalui ibu. "Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah bertambah 

payah". Ayat ini menggambarkan kesulitan yang dialami seorang ibu saat 

mengandung seperti bertambahnya berat badan, kesulitan berjalan dan 

duduk, serta nyeri punggung. Sangat sulit sejak bulan pertama mengandung, 

menjadi lebih sulit seiring bertambahnya bulan, dan akhirnya mencapai 

puncaknya, yaitu saat melahirkan (Aisah, 2021). 

Kejadian NPB pada ibu hamil dapat menurunkan kualitas hidup dan 

produktifitas ibu dalam kesehariannnya. Sementara itu, data menunjukkan 

bahwa prevalensi NPB terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

kemudian tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan intensitas aktivitas 

fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III.  

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan intensitas aktivitas fisik 

dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III? 
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C. Hipotesis  

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak ada hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian 

nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara intensitas aktivitas fisik dengan kejadian 

nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1.  Aktivitas fisik Menurut Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO), 

aktivitas fisik adalah setiap 

gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka 

yang memerlukan 

pengeluaran energi 

Kuesioner 

IPAQ-SF 

Tinggi= Tingkat aktivitas fisik 

setara dengan kira-kira satu jam 

aktivitas per hari atau lebih, 

setidaknya tingkat aktivitas 

intensitas sedang 

Sedang= Tiga hari atau lebih 

aktivitas intensitas tinggi 

dan/atau berjalan minimal 30 
menit per hari 

Rendah= Tidak memenuhi salah 

satu kriteria untuk aktivitas 

fisik tingkat sedang atau tinggi 

 

Ordinal 

Variabel Dependen 
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1.  Nyeri punggung 

bawah 

Nyeri punggung bawah 

mengacu pada nyeri di 

daerah pinggang, atau 

daerah vertebra L1-5, dan 

vertebra sakral, atau S1 ke 

daerah persimpangan 

sacrococcygeal. 

Kuesioner The 

Pain and 

Distress Scale 

Berdasarkan kuesioner 

(William J. K Zung, 1993)  

20-44: ringan 

45-59: sedang 

60-80: berat  

Ordinal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana hubungan 

intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu 

hamil trimester III. Instrumen penelitian ini adalah kuesioner yang 

merupakan data primer. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 2. Kajian Pustaka 

No Penelitian

/Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

1. (Paul et 

al., 2021) 

Hubungan Aktivitas 

Fisik dengan Nyeri 

Punggung Bawah saat 

Pandemi COVID-19 

pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n desain 

penelitian 

studi 

deskriptif 
analitik 

dengan 

desain cross 

sectional 

109 

sampel 

Kuesioner Dari 109 responden, 52,3% 

mahasiswa memiliki aktivitas fisik 

sedang dan 27,5% mahasiswa 

mengalami nyeri punggung bawah. 

Hasil analisis bivariat menunjukkan 

hubungan tidak bermakna antara 

aktivitas fisik dengan keluhan nyeri 
punggung bawah pada mahasiswa saat 

pandemi COVID-19 (p=0,547) 

2.  (Fatima, 

2018) 

Hubungan Aktivitas 

Fisik Dengan Nyeri 
Punggung Bawah Akut 

Pada Mahasiswa 

Program Studi 

Pendidikan Dokter 

Fakultas Kedokteran 

penelitian 

analitik 
dengan 

desain studi 

potong 

lintang 

dengan 

kuesioner 

631 

sampel 

Kuesioner Hasil penelitian ini menunjukkan dari 

631 subjek penelitian, terdapat 206 
(32,6%) mahasiswa mengalami nyeri 

punggung bawah. Analisis 

menggunakan Chi-square didapatkan 

p value sebesar 0,25 (p>0,05) 

menunjukkan bahwa aktivitas fisik 

memiliki hubungan yang tidak 
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Universitas Sriwijaya 

Tahun 2018 

nyeri 

punggung 

bawah dan 

IPAQ-Long 

signifikan (dengan nyeri punggung 

bawah. Namun, aktivitas fisik yang 

ringan memiliki risiko 1,33 kali untuk 

mengalami nyeri punggung bawah 

dibandingkan dengan aktivitas fisik 

sedang.  

3. (Pradita, 

2022) 

Korelasi Fleksibilitas 

Otot Lumbal Dengan 

Keluhan Nyeri 

Punggung Bawah  

Penelitian 

ini 

merupakan 

sebuah studi 

observasion

al dengan 

desain cross 

sectional  

30 sampel Data 

primer 

dengan 

menggunak

an metode 

Schober 

Tidak terdapat korelasi yang 

bermakna antara fleksibiltas otot 

lumbal dan keluhan nyeri punggung 

bawah pada karyawan. Hasil uji 

hipotesis menunjukkan nilai korelasi 

sebesar 0,382 menunjukkan korelasi 

datanya lemah. P-value 0,171> 0,05  

4.  (Galmés-

Panadés 

& Vidal-

Conti, 

2022) 

Hubungan antara 

Kebugaran Jasmani 

dan Nyeri Punggung 

Bawah 

Desain cross 

sectional 

849 

siswa, 

berusia 

10-12 

tahun, 

dari 10 

sekolah 

dasar 

Kuesioner Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat VO2Max yang lebih tinggi 

berhubungan dengan intensitas LBP 

yang lebih rendah. Selain itu, LBP lebih 

jarang terjadi pada peserta yang 

melaporkan lebih banyak aktivitas 

fisik, dan VO2Max yang lebih tinggi 

serta tingkat fleksibilitas yang lebih 

tinggi dikaitkan dengan tidak adanya 

LBP di tempat tidur. 
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5 (Bachtiar, 

2022) 

Hubungan Antara 

Aktivitas Fisik Dengan 

Nyeri Punggung 

Bawah Pada 

Pramugari Maskapai X 

Air 

Desain  

cross-

sectional 

dilakukan 

tanpa tindak 

lanjut atau 

follow up 

92 sampel Kuesioner Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 

Spearman rho didapatkan bahwa nilai  

p  <  0,05 sehingga dapat  dikatakan 

terdapat hubungan yang  signifikan  

antara aktivitas fisik dengan nyeri 

punggung bawah pada pramugari 

Maskapai X Air 
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F. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian nyeri 

punggung bawah pada ibu hamil trimester III. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan 

di bidang kesehatan selama studi khususnya mengenai aktivitas fisik terkait 

kejadian nyeri punggung bawah. 

2. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi 

masyarakat mengenai aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah. 

3. Bagi Instansi 

Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan 

ibu dan anak khususnya mengenai hubungan intensitas aktivitas fisik yang 

diteliti dengan kejadian nyeri punggung bawah. Serta menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Aktivitas Fisik    

1. Definisi  

WHO mendefinisikan aktivitas fisik sebagai setiap gerakan tubuh yang 

dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi (WHO, 

2022). Aktivitas fisik mengacu pada semua pergerakan termasuk pada waktu 

senggang, transportasi menuju dan dari suatu tempat, atau sebagai bagian dari 

pekerjaan seseorang. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang disebabkan 

oleh kontraksi otot dan rangka, yang menyebabkan tubuh mengkonsumsi 

lebih banyak kalori atau menghabiskan lebih banyak energi daripada yang 

dibutuhkannya saat istirahat.  Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur 

dengan intensitas yang disarankan sesuai umur dan kemampuan dapat 

meningkatkan kebugaran dan kesehatan seseorang (Kusumo, 2020). 

Dalam aktivitas fisik, intensitas, durasi, dan frekuensi adalah hal-hal 

yang harus diperhatikan.  Menurut penelitian Knehr, efek paling signifikan 

dari aktivitas fisik dapat terlihat selama beberapa minggu pertama latihan. 

Kemudian, jika program dilanjutkan, perubahan dan keuntungan tersebut 

akan muncul kembali dalam bulan atau tahun berikutnya. Aktivitas fisik yang 

ringan, seperti berjalan, yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu 

yang lama, akan memberikan efek kesehatan yang sebanding dengan berlari 

atau aktivitas fisik dengan intensitas yang lebih tinggi (Wicaksono, 2021). 

2. Intensitas 

Berdasarkan metabolic equivalents of task (METs) intensitas aktivitas 

fisik dibagi dalam tiga kategori. METs sendiri merupakan rasio penggunaan 
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energi seseorang terhadap selama melakukan aktivitas fisik tertentu dengan 

massa tubuhnya. Seseorang yang duduk terdiam dihitung menghabiskan 1 

METs. 

Berdasarkan intensitasnya, aktivitas fisik diklasifikasikan menjadi 3, 

yaitu : 

a. Intensitas ringan adalah aktivitas fisik dengan tingkat intensitas < 3 MET. 

Misalnya berjalan kaki, mencuci piring, bersetrika, memasak, memancing, 

dan memainkan instrumen musik. 

b. Intensitas sedang adalah aktivitas fisik antara 3 – 5,9 METs. 

Misalnya berjalan cepat, mencuci mobil, menyapu dan mengepel lantai, 

kegiatan pertukangan, atau beberapa jenis olahraga seperti: badminton, 

bola basket, dan tenis meja. 

c. Intensitas berat adalah aktivitas fisik > 6 METs. Contohnya seperti berjalan 

cepat di jalan menanjak, berlari, mengangkat beban berat, bersepeda, 

bermain sepak bola, berenang, bermain bola tenis dan bola voli. (Balducci 

et al., 2010; CDC, 2022) 

3. Faktor yang Mempengaruhi Aktivtas Fisik 

a. Faktor Sosial Ekonomi 

Faktor sosial ekonomi diketahui mempengaruhi pola aktivitas fisik di 

berbagai wilayah Eropa. Kelompok dengan sosial ekonomi rendah memiliki 

lebih sedikit waktu luang daripada kelompok sosial ekonomi tinggi. Selain itu, 

kelompok sosial ekonomi rendah memiliki kemungkinan yang lebih rendah 

untuk melakukan aktivitas fisik yang terprogram dan terukur. Jenis aktivitas 

fisik juga akan berbeda dari kelompok ke kelompok. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam aktifitas fisik di waktu 
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senggang dan aktivitas aktif berdasarkan indikator posisi sosial ekonomi 

seperti pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan. Ketimpangan ini mungkin 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengetahuan tentang manfaat aktifitas 

fisik, sumber daya keuangan untuk melakukan aktifitas fisik di waktu 

senggang, sosial atau budaya, peluang lingkungan, dan faktor intra-personal 

(Beenackers et al., 2012). 

b. Faktor Lingkungan 

Pengaruh aksesibilitas seperti halnya jarak, transportasi, dan fasilitas 

olahraga dapat mempengaruhi aktivitas fisik seseorang. Jika seseorang tidak 

dapat pergi ke tempat olahraga, mereka cenderung tidak akan berolahraga. 

Faktor keamanan dan keselamatan seperti keamanan lingkungan, keamanan 

jalur penyeberangan, dan keamanan lingkungan olahraga juga dapat 

mempengaruhi aktivitas fisik seseorang. 

c. Faktor Individu 

Berbagai faktor, seperti pengetahuan dan persepsi tentang hidup sehat, 

motivasi, minat berolahraga, dan ekspektasi individu terhadap manfaat 

berolahraga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. 

Individu yang memiliki pengetahuan dan persepsi yang baik tentang hidup 

sehat akan melakukan aktivitas fisik secara teratur karena mereka yakin 

aktivitas fisik tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan 

mereka. Faktor lain yang juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

aktivitas adalah usia, jenis kelamin dan kondisi suhu dan geografis 

(Wicaksono, 2021). 
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1. Manfaat 

Aktivitas fisik secara teratur telah terbukti memiliki banyak manfaat 

kesehatan. Beberapa penyakit kronis, termasuk penyakit kardiovaskular, 

diabetes, kanker, hipertensi, obesitas, depresi, dan osteoporosis dapat dicegah 

dengan melakukan aktivitas fisik. Disebutkan bahwa peningkatan aktivitas 

fisik sekecil apa pun dapat memberikan dampak yang signifikan pada status 

kesehatan, terutama bagi individu yang awalnya tidak banyak bergerak 

(Duclos, 2021). 

 Ibu yang mengawali kehamilannya dengan gaya hidup sehat, seperti 

berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tidak merokok, harus didorong 

untuk mempertahankan gaya hidup sehat tersebut setelah kehamilan. 

Sementara ibu yang tidak melakukan gaya hidup sehat harus menjadikan masa 

pra-kehamilan dan kehamilan sebagai kesempatan untuk melakukan rutinitas 

yang lebih sehat (Physical Activity and Exercise during Pregnancy and the 

Postpartum Period: ACOG Committee Opinion, Number 804, 2020). 

Selama kehamilan aktivitas fisik menjadi satu hal penting untuk 

membantu menjaga kebugaran jasmani bagi ibu hamil. Berolahraga secara 

teratur dapat memberikan manfaat bagi ibu dan bayinya. Peningkatan fungsi 

kardiovaskular, penurunan risiko diabetes gestasional dan hipertensi, 

peningkatan kesehatan mental dan suasana hati, serta penurunan risiko 

penambahan berat badan yang berlebihan adalah beberapa manfaat yang 

akan didapatkan. Studi juga menunjukkan bahwa berolahraga secara teratur 

selama kehamilan dikaitkan dengan waktu persalinan yang lebih singkat, serta 

risiko persalinan sesar yang lebih rendah (Brown, 2002; Cilar Budler & Budler, 

2022). Berikut beberapa manfaat berolahraga saat hamil yaitu: 
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a. Meningkatkan Kebugaran  

Selama kehamilan, ibu hamil disarankan untuk tetap berolahraga atau 

melakukan aktivtas fisik secara rutin agar tubuh tetap sehat dan berenergi. 

Namun, ibu hamil tetap harus membatasi aktivitasnya agar tidak mengalami 

over exercise. Sepanjang kehamilan terjadi peningkatan bertahap pada volume 

pernapasan, curah jantung, dan volume darah, sehingga peningkatan 

kebutuhan oksigen dan substrat pada janin, rahim, plasenta, miokardium, otot 

pernapasan, dan ginjal dapat terpenuhi. Akibatnya, pada kehamilan trimester 

ketiga, pengambilan oksigen akan meningkat pesat sehingga terdapat 

kemungkinan gangguan pasokan nutrisi penting dan oksigen ke janin dapat 

dicegah. Peningkatan kapasitas pengangkutan oksigen ini dapat bertahan 

hingga beberapa bulan pasca ibu melahirkan kemungkinan besar hal ini akan 

mendukung peningkatan kinerja tubuh yang telah ditunjukkan pada bulan-

bulan segera setelah kelahiran (Brown, 2002). 

b. Mempertahankan Berat Badan Ideal 

Aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih sulit ketika berat badan ibu 

hamil meningkat selama kehamilan. Kenaikan berat badan ini sering 

menimbulkan ketidaknyamanan seperti malas bergerak, mudah lelah, dan 

nyeri punggung. Ketidaknyamanan ini dapat dikurangi dengan berolahraga 

secara rutin. Dalam Laporan Ilmiah PAGAC tahun 2018, terdapat 11 tinjauan 

sistematis memberikan bukti kuat bahwa ibu hamil yang melakukan aktivitas 

fisik mengalami kenaikan berat badan sekitar 1 kilogram (kg) lebih sedikit 

selama kehamilan dibandingkan ibu hamil yang tidak melakukan aktivitas 

fisik (Dipietro et al., 2019).      

c. Memudahkan Persalinan 
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Proses persalinan bergantung pada kondisi fisik ibu. Semakin baik 

kekuatan fisik ibu tentunya semakin kuat pula tubuh ibu. Terdapat bukti yang 

menunjukkan bahwa ibu yang berolahraga selama masa kehamilannya akan 

mengalami proses persalinan yang lebih singkat dan tidak terlalu rumit, lebih 

sedikit tanda-tanda gawat janin, lebih sedikit potensi operasi caesar, 

pemulihan yang lebih cepat, dan lebih sedikit komplikasi neonatal 

dibandingkan ibu yang tidak aktif secara fisik. Manfaat aktivitas fisik saat 

persalinan termasuk rendahnya kejadian trauma kelahiran, kemudahan 

melewati jalan lahir, oksigenasi yang lebih baik selama persalinan, dan skor 

APGAR  (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration) yang lebih 

tinggi. Aktivitas fisik yang teratur bermanfaat bagi kehamilan, persalinan dan 

persalinan, serta mengurangi komplikasi perinatal (Bryndal et al., 2020) 

d. Mencegah Komplikasi Selama Kehamilan 

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) pada tahun 

2015 merekomendasikan wanita dengan kehamilan yang sehat untuk 

melakukan aktivitas fisik secara teratur dengan intensitas sedang selama 

setidaknya dua puluh hingga tiga puluh menit setiap hari, hampir setiap hari 

dalam seminggu, atau setiap hari selama kehamilan.Hal ini juga ditegaskan 

kembali oleh ACOG pada tahun 2017. Rekomendasi tersebut merupakan 

upaya pencegahan terhadap komplikasi yang mungkin terjadi selama masa 

kehamilan. Komplikasi tersebut termasuk diabetes gestasional, hipertensi 

gestasional, dan gangguan pertumbuhan janin yang berhubungan dengan 

peningkatan risiko penyakit kardiovaskular pada orang dewasa serta 

kematian dini pada ibu dan kemungkinan pada keturunannya (Meredith L. 

Birsner, 2020). 
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2. Rekomendasi Aktivitas Fisik Bagi Ibu Hamil 

Menurut Pedoman Aktivitas Fisik untuk Amerika edisi ke-2,  Wanita 

hamil atau pasca melahirkan harus melakukan aktivitas fisik aerobik 

intensitas sedang setidaknya 150 menit (misalnya, 30 menit sehari, lima hari 

seminggu) per minggu, seperti jalan cepat, selama dan setelah kehamilan. 

Wanita yang melakukan aktivitas fisik aerobik dengan intensitas tinggi seperti 

berlari, dapat terus melakukannya selama dan setelah kehamilan dengan 

kadar yang disesuaikan. 

B. Nyeri Punggung Bawah  

1. Definisi dan Klasifikasi 

Nyeri punggung bawah bukan suatu penyakit melainkan suatu gejala.  

Gejala ini dapat disebabkan oleh beberapa kelainan atau penyakit yang 

diketahui atau tidak diketahui. NPB ditentukan berdasarkan lokasi nyeri, 

biasanya di antara tepi bawah tulang rusuk dan lipatan gluteal. Hal ini 

biasanya disertai dengan nyeri pada satu atau kedua kaki dan beberapa pasien 

dengan nyeri pinggang memiliki gejala neurologis terkait pada tungkai bawah. 

Bagi sebagian besar orang yang mengalami nyeri punggung bawah, sumber 

nosiseptif spesifiknya tidak dapat diidentifikasi dan mereka yang terkena 

dampak kemudian diklasifikasikan sebagai menderita nyeri pinggang non-

spesifik (Hartvigsen et al., 2018).  

Nyeri punggung bawah didefinisikan sebagai rasa nyeri atau kekakuan 

pada area antara tepi kosta dan lipatan gluteal inferior; rasa sakit ini juga 

dapat menyebar hingga ke ekstremitas bawah (Chiodo et al., 2020; Hartvigsen 

et al., 2018; Selkirk & Ruff, 2016). Nyeri punggung bawah mengacu pada nyeri 
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di daerah pinggang, atau daerah vertebra L1-5, dan vertebra sakral, atau S1 ke 

daerah persimpangan sacrococcygeal (Urits et al., 2019). 

NPB dapat diklasifikasikan menjadi akut atau kronis. Dimana kategori 

akut dipertimbangkan jika gejala muncul kurang dari 6 minggu, sedangkan 

kategori  subakut dan kronik dipertimbangkan jika nyeri masing-masing 

berlangsung antara 6 hingga 12 minggu dan lebih dari 12 minggu. Nyeri 

punggung dapat dikategorikan berdasarkan dugaan etiologi yang 

mendasarinya. Nyeri punggung mekanis mengacu pada nyeri yang disebabkan 

oleh ketegangan atau kelainan bentuk konfigurasi anatomi dasar punggung 

bawah dan tulang belakang. Patofisiologi sebenarnya dari NPB nonspesifik 

biasanya bersifat mekanis (disebabkan oleh trauma atau kelainan bentuk 

struktur anatomi) dan kemungkinan besar mencakup penyakit degeneratif 

pada diskus intervertebralis, yang mengakibatkan penyempitan ruang dan 

herniasi diskus intervertebralis (Selkirk & Ruff, 2016). 

Sementara itu menurut Anthony, nyeri punggung bawah dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Nyeri punggung bawah akut: Durasi nyeri punggung < 6 minggu. 

b. Nyeri punggung bawah subakut: Durasi nyeri punggung ≥ 6 

minggu tetapi < 3 bulan. 

c. Nyeri punggung bawah kronis: Nyeri punggung yang membuat 

pasien tidak dapat melakukan beberapa aktivitas hidup selama 

≥ 3 bulan. 

d. Nyeri pinggang berulang: Nyeri punggung bawah akut pada 

pasien yang pernah mengalami episode nyeri pinggang 
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sebelumnya di lokasi yang sama, dengan interval asimtomatik 

antar episode (Chiodo et al., 2020).  

2. Epidemiologi 

Sekitar 84% individu diperkirakan menderita NPB yang merupakan 

kondisi yang sangat umum terjadi pada semua generasi. Prevalensi nyeri 

punggung bawah berkisar antara 30% hingga 78% di Amerika Serikat, Eropa, 

dan beberapa wilayah Afrika (Ferreira et al., 2023; Manyozo et al., 2019). Pada 

tahun 2020, nyeri punggung bawah mempengaruhi 619 juta orang di seluruh 

dunia dan diperkirakan jumlah kasusnya akan meningkat menjadi 843 juta 

kasus pada tahun 2050, yang sebagian besar disebabkan oleh perluasan 

populasi dan penuaan (WHO, 2023). Di antara kondisi muskuloskeletal, nyeri 

punggung bawah adalah yang paling umum di seluruh dunia dan merupakan 

penyebab utama kecacatan. NPB dapat dialami oleh siapa saja, bahkan anak-

anak. Mayoritas orang mengalami NPB pada suatu titik tertentu dalam hidup 

mereka (Vlaeyen et al., 2018). Meskipun diperkirakan seseoarang akan 

mengalami NPB pada suatu saat selama kehidupan mereka, hanya sekitar 20% 

– 30% diantaranya  yang akan mencari pengobatan (Selkirk & Ruff, 2016). NPB 

paling sering terjadi pada usia 50 hingga 55 tahun, dan perempuan lebih sering 

mengalaminya dibandingkan laki-laki. Pada usia 80 hingga 85 tahun, kasus 

dan kecacatan NPB lebih sering terjadi dan lebih sering terjadi seiring 

bertambahnya usia (WHO, 2023). Sebagian besar wanita akan merasakan NPB 

pertama kali saat sedang dalam masa kehamilan. Tetapi hal ini dianggap 

sebagai sesuatu yang normal dan merupakan bagian kehamilan yang tidak 

dapat dihindari di kalangan wanita. 



28 

 

 

Prevalensi NPB dan PGP pada wanita hamil selama trimester pertama 

diperkirakan sekitar 50%; pada trimester kedua berkisar antara 40% dan 

70%; dan untuk trimester ketiga, berada di angka 70% dan 80%. Diperkirakan 

setengah dari wanita yang saat ini tengah mengalami NPB dalam 

kehamilannya akan berlangsung hingga 1 tahun setelah melahirkan, dan 20% 

bersifat simtomatis 3 tahun pasca melahirkan. Prevalensi NPB selama 

kehamilan berkisar dari 20% hingga 90%; kebanyakan studi melaporkan 

prevalensi yang lebih dari 50%. Prevalensi NPB yang dialami selama 

kehammilan yaitu 61% (Bryndal et al., 2020). 

3. Etiopatomekanisme 

NPB dapat berasal dari berbagai sumber anatomi potensial, seperti 

akar saraf, otot, struktur fasia, tulang, sendi, diskus intervertebralis, dan organ 

dalam kavitas abdomen. Ketegangan dan spasme otot adalah penyebab paling 

umum terjadinya NPB. Dalam kasus lain, LBP dapat dikaitkan dengan 

penyebab nyeri yang berbeda, dengan karakteristik spesifik, seperti nyeri 

radikular, sendi facet, sakro-iliaka, dan diskogenik, serta stenosis tulang 

belakang (Allegri et al., 2016). 

Karena nyeri punggung merupakan suatu gejala, etiologinya dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor lokal dan sistemik, seperti 

kegagalan struktural jaringan musculoskeletal, respons inflamasi dan 

imunologis, kecenderungan genetic, pembebanan statis atau dinamis yang 

berlebihan; keadaan emosi, faktor perilaku dan lingkungan, keyakinan dan 

harapan tentang apa yang mungkin terjadi dengan sakit punggung di masa 

depan dan apakah hal itu dapat dikendalikan, konsekuensi sosial setelah 
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ekspresi rasa sakit (meningkatnya empati atau penolakan, dan sistem sosial 

(Vlaeyen et al., 2018). 

Sebagian besar pasien yang datang dengan nyeri punggung menderita 

NPB “nonspesifik” yang mengacu pada NPB yang tidak dapat digolongkan 

kedalam patofisiologi dasar yang dapat dideteksi (Hartvigsen et al., 2018). 

Patofisiologi sebenarnya dari NPB nonspesifik biasanya bersifat mekanis 

(disebabkan oleh trauma atau kelainan struktur anatomi) dan NPB 

nonmekanis secara umum mengacu pada massa yang menekan (misalnya 

tumor dan abses) atau kondisi inflamasi pada struktur anatomi tubuh 

punggung bawah. NPB dapat juga disebabkan oleh penyakit primer pada 

sistem organ lain (misalnya endometriosis, prostatitis) yang disebut penyakit 

NPB visceral (Selkirk & Ruff, 2016).  

Patologi yang mendasari nyeri punggung bawah masih belum diketahui 

pada sebagian besar kasus (Vlaeyen et al., 2018). Penyebab pasti NPB dalam 

kehamilan masih kurang dipahami, namun seringkali dipertimbangkan 

bersifat multifaktorial, dan dikaitkan dengan faktor biomekanis, vaskular, dan 

perubahan hormonal selama kehamilan. Trauma panggul, usia muda, 

multiparitas, NPB kronis dan riwayat NPB pada kehamilan sebelumnya 

diindikasikan sebagai faktor risiko paling umum terjadinya NPB pada 

kehamilan. Namun, pembahasan ini masih kontroversial dan etiologinya 

masih kurang dipahami. Berbagai penjelasan mengenai patofisiologi yang 

menyebabkan NPB pada periode antenatal telah dikemukakan, meskipun 

dasar ilmiah dari hipotesis tersebut masih jauh dari pasti (Katonis et al., 2011). 

Perubahan fisiologis dan anatomis yang terjadi pada wanita hamil 

sebagian besar terjadi segera setelah fertilisasi dan berlanjut selama 
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kehamilan. Sebagian besar perubahan ini disebabkan oleh respons janin, dan 

hampir semua perubahan ini akan kembali ke keadaan sebelum hamil setelah 

proses persalinan dan menyusui selesai (Prawirohardjo, 2008). Untuk 

sebagian besar wanita, kehamilan merupakan suatu periode kehidupan yang 

unik. Hampir selalu, perubahan hormonal, fisiologis, dan biomekanik seperti 

peningkatan volume darah dan detak jantung, penambahan berat badan, dan 

perpindahan pusat massa tubuh akan berjalan normal (Dipietro et al., 2019). 

Kehamilan mempunyai efek fisiologis yang besar pada tubuh wanita, tidak 

hanya mempengaruhi sistem kardiovaskular, endokrin, dan ginjal, tetapi juga 

sistem muskuloskeletal, khususnya kerangka aksial. Perubahan hormonal 

yang berbeda disertai dengan peningkatan massa tubuh dan adanya rahim 

yang hamil menyebabkan pergeseran pusat gravitasi, sehingga memberikan 

beban statis dan dinamis tambahan pada kerangka aksial (Casagrande et al., 

2015). 

Salah satu mekanisme yang paling sering dikemukanan berkaitan 

dengan faktor mekanis, diakibatkan oleh  pertambahan berat badan selama 

kehamilan, hingga peningkatan diameter sagital perut dan akibat pergeseran 

pusat gravitasi tubuh ke anterior, sehingga meningkatkan tekanan pada 

punggung bawah. Perubahan postur akan terjadi untuk menyeimbangkan 

pergeseran anterior ini. Selain itu, proses biomekanik menunjukkan bahwa 

otot perut wanita hamil meregang untuk mengakomodasi rahim yang 

membesar, menyebabkan kelelahan otot dan mengakibatkan beban ekstra 

pada tulang belakang yang bertugas menopang sebagian besar peningkatan 

berat badan (Baran et al., 2022)(Zhou et al., 2023). Selama kehamilan, 

peningkatan ukuran uterus akan meregangkan dan melemahkan otot-otot 

perut, sehingga meningkatkan ketegangan otot lumbal yang mengkompensasi 
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hilangnya tonus dan kekuatan otot perut. Selanjutnya, panggul akan 

mengalami rotasi secara sagital di sekitar segmen sakral kedua, yang 

bertindak sebagai titik tumpu (Gambar 1 ). Saat pusat gravitasi wanita 

bergeser ke depan akibat kehamilan, terjadilah hiperlordosis kompensasi. 

Tindakan tersebut menciptakan momen fleksi tambahan pada tulang belakang 

lumbal yang berpuncak pada peningkatan beban pada otot yang menyokong 

struktur ini. 

Gambar 1. Rotasi panggul dan kompensasi otot 

(Casagrande et al., 2015) 

Selain itu, kemiringan panggul anterior meningkat seiring dengan 

pergeseran pusat gravitasi ke anterior, menyebabkan beban yang lebih besar 

pada ligamen sakroiliaka saat struktur ini berusaha melawan rotasi panggul 

ke depan. Seiring dengan perkembangan kehamilan, ligamen sakroiliaka ini 

menjadi kendur dan memungkinkan peningkatan rotasi panggul ke depan dan 
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hiperlordosis tulang belakang lumbal, yang kemudian memberikan tekanan 

lebih besar pada panggul dan punggung bawah (Gambar 1). Pembebanan 

aksial berlebih pada tulang belakang, yang menyebabkan kompresi diskus 

intervertebralis, juga dapat menyebabkan NPB; kompresi yang berlebihan 

dapat menyebabkan keluarnya cairan dari diskus dan penurunan tinggi badan. 

Gambar 2. Ilustrasi perubahan muskuloskeletal selama kehamilan 

(Casagrande et al., 2015) 

Peningkatan kadar hormon relaksin, progesteron, dan estrogen selama 

kehamilan mengakibatkan kelemahan sendi. Relaksin, suatu hormon yang 

diproduksi oleh korpus luteum dan plasenta, meningkat sejak awal kehamilan, 

mencapai puncaknya pada akhir trimester pertama, dan kemudian tetap 
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meningkat secara konsisten hingga akhir kehamilan. Estrogen mempotensiasi 

sensitivitas reseptor relaksin, sehingga meningkatkan efeknya pada sendi 

(Casagrande et al., 2015). Relaksin meningkat sepuluh kali lipat selama 

kehamilan. Namun, hubungan antara kadar hormon relaksin dalam sirkulasi 

dan NPB pada kehamilan masih diperdebatkan karena banyak penelitian tidak 

mengkonfirmasi adanya korelasi antara kadar serum relaksin dan tingkat 

keparahan gejala NPB selama kehamilan (Katonis et al., 2011). 

Perubahan dari segi vaskular juga dapat menyebabkan nyeri punggung 

selama kehamilan. Rahim yang hamil dapat memberikan tekanan yang cukup 

besar pada aorta dan vena cava ketika seorang wanita dalam posisi terlentang. 

Teori lain menyatakan bahwa selama kehamilan, nyeri punggung yang 

dirasakan memberat pada malam hari, mungkin disebabkan oleh perluasan 

rahim yang memberikan tekanan pada vena cava yang menyebabkan kongesti 

vena di panggul dan vertebra lumbal (Katonis et al., 2011). Selain potensi 

risiko tromboemboli vena, stasis vena dan penurunan saturasi oksigen 

regional dapat menyebabkan hipoksemia yang mengganggu aktivitas 

metabolisme struktur saraf, sehingga menyebabkan NPB (Casagrande et al., 

2015).  

Nyeri dimediasi oleh nosiseptor, yaitu neuron sensorik perifer khusus 

yang peka terhadap potensi rangsangan yang merusak pada kulit dengan 

mentransduksi rangsangan tersebut menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke 

pusat otak yang lebih tinggi. Nosiseptor adalah neuron somatosensori primer 

pseudo-unipolar dengan badan sarafnya terletak di dorsal root ganglion dan 

merupakan akson yang bercabang dua dimana cabang perifer menginervasi 

kulit dan cabang sentral bersinaps pada neuron tingkat kedua di dorsal horn 
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medulla spinalis. Neuron tingkat kedua memproyeksikan ke mesencephalon 

dan thalamus, yang selanjutnya terhubung ke korteks somatosensori dan 

korteks cingulate anterior untuk memandu fitur nyeri sensorik-diskriminatif 

dan afektif-kognitif. Dorsal horn tulang belakang adalah tempat utama 

integrasi informasi somatosensori dan terdiri dari beberapa populasi 

interneuron yang membentuk jalur penghambatan dan fasilitasi menurun, 

yang mampu memodulasi transmisi sinyal nosiseptif. Jika stimulus noxius 

tetap ada, proses sensitisasi perifer dan sentral dapat terjadi, mengubah nyeri 

dari akut menjadi kronis. Sensitisasi sentral ditandai dengan peningkatan 

rangsangan neuron dalam sistem saraf pusat (Allegri et al., 2016). 

Perubahan minimal pada postur tubuh dapat dengan mudah 

menyebabkan peradangan jangka panjang pada sendi, ligamen, dan otot yang 

mempengaruhi stabilitas  punggung bawah, sehingga berkontribusi terhadap 

sensitisasi perifer dan sentral. Selain itu, sendi, diskus, dan tulang banyak 

dipersarafi oleh serat delta A sehingga rangsangan terus menerus dapat 

dengan mudah berkontribusi terhadap sensitisasi sentral (Allegri et al., 2016). 

4. Gejala Klinis 

 Nyeri punggung bawah yang berhubungan dengan kehamilan biasanya 

dialami antara krista iliaka posterior dan lipatan gluteal dekat salah satu atau 

kedua sendi sakroiliaka, kadang-kadang menjalar ke paha posterior. Nyeri ini 

dapat terjadi bersamaan atau terpisah dari simfisis pubis, dengan 

kemungkinan menjalar ke paha anterior. Nyeri bersifat intermiten, dapat 

dipicu oleh postur tubuh yang berkepanjangan, dan biasanya terjadi dalam 

waktu 30 menit setelah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, 

duduk, atau berdiri. NPB  terkait kehamilan digambarkan sebagai nyeri di 
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daerah pinggang, di atas sakrum, dan dapat menjalar ke kaki. Nyeri yang 

dirasakan seringkali dipersepsikan sebagai nyeri tumpul dan diperburuk 

dengan gerakan fleksi ke depan. Pergerakan tulang belakang seringkali 

terbatas pada daerah lumbal, sedangkan palpasi otot erector spinae 

memperparah gejala yang dirasakan. 

5. Tatalaksana 

a. Terapi Konservatif 

Mayoritas strategi pengobatan berpusat pada pencegahan karena 

pengobatan pada akhir kehamilan seringkali sulit diterapkan. Ketika 

pengobatan dicari; Penatalaksanaan konservatif nyeri punggung bawah lebih 

disukai selama kehamilan karena alasan yang jelas, meskipun pengobatan 

tersebut biasanya tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Pilihan 

pengobatan termasuk fisioterapi, stimulasi saraf transkutan, pengobatan 

farmakologis, pengobatan akupunktur atau chiropraktik, dan sabuk stabilisasi. 

Postur tubuh yang benar sangat penting untuk meredakan nyeri 

pinggang. Olahraga sebelum dan pada awal kehamilan dapat membantu 

memperkuat otot perut, punggung, dan panggul, sehingga memperbaiki 

postur tubuh dan memungkinkan peningkatan kemampuan menahan beban. 

Olahraga dengan intensitas rendah juga dapat mengurangi rasa sakit setelah 

kehamilan berkembang. Pelvic tilts sangat efektif dalam meredakan nyeri 

pinggang. Peregangan ekstremitas bawah dan panggul serta latihan Kegel juga 

dapat diterapkan untuk meredakan nyeri pinggang pada ibu hamil (Sabino & 

Grauer, 2008). Beberapa pilihan pengobatan konservatif adalah fisioterapi, 

sabuk stabilisasi, stimulasi saraf, pengobatan farmakologis, akupunktur, pijat, 

relaksasi, dan yoga. Upaya penurunan berat badan dan pencegahan 
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penambahan berat badan dapat membantu mencegah risiko dan keparahan 

NPB (Katonis et al., 2011). 

Selama kehamilan, berat badan yang ideal dihitung menggunakan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) sebelum hamil. Hal ini karena IMT saat hamil akan 

menunjukkan kelebihan berat badan maupun obesitas. Institute of Medicine 

(IOM) merekomendasikan pertambahan berat badan yang optimal pada 

kehamilan untuk mengoptimalkan outcome ibu dan bayi. IOM menyarankan 

total pertambahan sebesar 5 hingga 9 kg untuk wanita yang mengalami 

obesitas dan 6,8 hingga 11,3 kg untuk wanita yang termasuk dalam kategori 

overweight (Kim & Ayabe, 2023). 

Terdapat bukti moderat yang menunjukkan efek positif terapi olahraga 

terhadap nyeri, disabilitas, dan/atau cuti sakit untuk pengobatan nyeri 

lumbopelvis selama kehamilan. Selain itu, data menunjukkan bahwa 

pendidikan pasien tampaknya juga merupakan intervensi yang bermanfaat. 

Terapis fisik dapat menerapkan intervensi berupa edukasi untuk 

meningkatkan pengobatan terhadap kondisi ini. Enam dari 7 studi mengenai 

intervensi yang dikombinasikan dengan pendidikan menunjukkan dampak 

positif terhadap nyeri dan/atau disabilitas atau cuti sakit (Van Benten et al., 

2014). 

 

a. Manajemen Farmakologis 

Keamanan suatu obat selama kehamilan ditunjukkan oleh kategori 

yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA). Obat-obatan dalam 

kategori A adalah obat yang tidak menunjukkan efek berbahaya dalam uji 
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klinik pada ibu hamil trimester pertama. Kategori B adalah obat-obat yang 

tidak menunjukkan efek berbahaya dalam uji pada hewan coba namun belum 

ada uji klinik yang dilakukan pada wanita hamil. Kategori C adalah obat-obat 

yang menunjukkan efek berbahaya dalam uji pada hewan coba namun belum 

terdapat uji klinik yang dilakukan pada wanita hamil. Kategori D adalah obat-

obat yang menunjukkan efek berbahaya namun masih dapat dipergunakan 

pada ibu hamil jika penggunaanya memberikan manfaat yang lebih besar dari 

potensi risiko yang ditimbulkan. Kategori X adalah obat-obat yang jelas 

menunjukkan efek berbahaya pada hewan uji coba dan wanita hamil.  

Penggunaan obat ini merupakan kontraindikasi pada wanita yang sedang atau 

mungkin akan hamil (Zulfa & Handayani, 2022). 

Asetaminofen dalam bentuk oral atau rektal merupakan obat kategori 

B yang merupakan analgesik pilihan pertama untuk nyeri punggung ringan 

karena belum diketahui sifat teratogeniknya (dalam sediaan intravena 

termasuk kategori C). Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID), seperti 

ibuprofen dan naproxen, merupakan obat kategori C pada trimester pertama 

(0 hingga 14 minggu) dan trimester kedua (14 hingga 28 minggu); pada 

trimester ketiga (28 hingga 42 minggu), obat ini dianggap sebagai obat 

kategori D karena telah diketahui adanya risiko terhadap janin. Duktus 

arteriosus penting untuk sirkulasi normal janin; namun, struktur tersebut 

dapat menutup sebelum waktunya ketika NSAID digunakan pada atau 

menjelang aterm dan dapat menyebabkan hipertensi pulmonal. Oleh karena 

itu, penggunaan NSAID selama kehamilan harus bersifat jangka pendek dan 

dibatasi pada trimester pertama dan kedua (Casagrande et al., 2015).  
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Aspirin dosis penuh adalah obat kategori D pada ketiga trimester dan 

telah dikaitkan dengan peningkatan kematian perinatal, perdarahan neonatal, 

penurunan berat badan lahir, perpanjangan kehamilan dan persalinan, dan 

kemungkinan cacat lahir. Aspirin dosis rendah dapat digunakan pada 

kehamilan dan dipertimbangkan aman sehubungan dengan risiko malformasi 

janin dan gangguan perkembangan besar. Cyclobenzaprine, suatu obat 

pelemas otot, adalah obat kategori B yang tersedia dan dapat digunakan pada 

kehamilan, namun methocarbamol, obat kategori C, harus dihindari sebisa 

mungkin karena risikonya terhadap janin belum sepenuhnya diketahui. 

Opioid hanya dapat digunakan untuk mengatasi nyeri hebat. Analgesik opioid 

tidak boleh diberikan dalam waktu dekat dan dibatasi hanya untuk 

penggunaan jangka pendek. Penggunaan steroid epidural selama kehamilan 

masih kontroversial meskipun dosis tunggal tampaknya memiliki risiko 

rendah terhadap janin (Casagrande et al., 2015). 

Peran operasi tulang belakang untuk NPB dan PGP pada kehamilan 

masih terbatas. Bila diindikasikan, memerlukan koordinasi yang cermat 

antara dokter bedah ortopedi dan dokter kandungan . Idealnya, nyeri tidak 

menjadi satu-satunya indikasi untuk pembedahan pada pasien dengan 

masalah tulang belakang yang berulang. Namun, pembedahan dapat dilakukan 

selama kehamilan jika nyeri tidak dapat dirasakan atau tidak dapat diatasi 

dengan tindakan penatalaksanaan konservatif, dan/atau jika gangguan 

neurologis akan segera terjadi (Casagrande et al., 2015). 

6. Prognosis 

Secara umum prognosis NPB baik bagi sebagian besar ibu hamil. 

Namun, wanita dengan nyeri kombinasi menunjukkan tingkat kesembuhan 
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yang paling rendah. Kombinasi nyeri selama kehamilan merupakan prediktor 

terjadinya PGP persisten atau nyeri kombinasi pascapersalinan. Salah satu 

faktor risiko terpenting untuk NPB postpartum adalah NPB terkait kehamilan 

sebelumnya. Tampaknya intensitas nyeri lebih tinggi pada wanita dengan NPB 

postpartum yang mengalami NPB selama kehamilan. Secara umum, intensitas 

nyeri merupakan faktor prognostic. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan 

bahwa NPB postpartum merupakan kelainan sementara dengan prognosis 

yang baik, terutama pada bulan-bulan pertama setelah melahirkan 

(Casagrande et al., 2015). 

7. Hubungan Aktivitas Fisik dengan Nyeri Punggung Bawah 

Aktivitas juga berhubungan dengan timbulnya nyeri punggung selama 

kehamilan. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak meningkatkan risiko nyeri 

punggung dibandingkan dengan pasien yang menjalani gaya hidup lebih aktif.  

Meskipun demikian, pasien yang memiliki pekerjaan yang digambarkan 

sebagai “terlalu aktif” dan “menuntut secara fisik” juga memiliki risiko lebih 

tinggi untuk mengalami nyeri selama kehamilan (Sabino & Grauer, 2008).  

Pentingnya aktivitas fisik dalam penatalaksanaan NPB telah diterima 

secara umum, dan meningkatkan taraf aktivitas fisik telah menjadi bagian 

penting dari rekomendasi dalam penatalaksanaan NPB. Aktivitas fisik telah 

dianggap sebagai faktor risiko dan faktor pencegahan untuk NPB. Hasil dari 

banyak penelitian menunjukkan hubungan antara setidaknya aktivitas fisik 

dengan intensitas sedang dan NPB. Terdapat bukti bahwa beban kerja fisik 

yang tinggi berbahaya bagi punggung Paparan di tempat kerja, beban kerja 

yang berat, sering mengangkat, membungkuk dan memutar serta aktivitas 

olahraga ekstrem merupakan faktor risiko yang diterima untuk NPB.  Pada 
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saat yang sama, ada beberapa dugaan bahwa gaya hidup yang tidak aktif atau 

kurang bergerak berhubungan dengan keluhan nyeri yang dirasakan 

(Heneweer et al., 2009). 

C. Kajian Integrasi Keislaman 

Allah SWT menjelaskan penciptaan manusia didalam Q.S. Al 

A’raf/7:189 :  
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Terjemahnya :  

 Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya 
Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung 
dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika 
dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan 
mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami 
termasuk orang-orang yang bersyukur. 

Saat permulaan dari pertumbuhan janin itu terasa ringan. Pertama-

tama terhentinya haid dan selanjutnya benih itu terus berproses, perlahan-

lahan. Maka ketika kandungannya mulai berat, ibu-bapak memanjatkan doa 

kepada Allah agar keduanya dianugerahi anak yang saleh, sempurna jasmani, 

berbudi luhur, cakap melaksanakan tugas kewajiban sebagai manusia. Kedua, 

istri itu berjanji akan mewajibkan atas dirinya sendiri untuk bersyukur kepada 

Allah karena menerima nikmat itu dengan perkataan, perbuatan dan 

keyakinan (Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI, 2019). 
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Proses yang berlangsung pada tubuh ibu hamil yang telah dijelaskan 

sebelumnya mengenai kelemahan otot dan persendian sejalan dengan firman 

Allah SWT dalam Al-quran di dalam Q.S. Luqman/31:14. 
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Terjemahnya:  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu”. 

Menurut tafsir Al-Misbah kata Wahnan (ا
ً
ن
ْ
ه  berarti kelemahan atau (و 

kerapuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah berkurangnya kemampuan 

memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Setelah 

pembuahan, ibu akan mengemban tanggung jawab atas proses perkembangan 

anaknya hingga ia lahir. bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi juga 

berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Karena jasanya tidak dapat 

digambarkan dengan kata kata, maka anak memiliki kewajiban untuk berbakti 

kepada kedua orangtuanya (Shihab, 2002). 

Dalam penggalan ayat “lbunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah" digambarkan bagaimana kesulitan yang 

dihadapi ketika ibu sedang mengandung, payah bertambah payah. Seiring 

dengan perkembangan kehamilan, akan terjadi pertambahan ukuran rahim 

sehingga meregangkan dan melemahkan otot-otot perut, yang kemudian 

meningkatkan ketegangan otot lumbal sebagai mekanisme kompensasi 

terhadap hilangnya tonus dan kekuatan otot perut. 
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 Sehubungan dengan uraian diatas, keadaan ibu saat sedang 

mengandung juga disebutkan dalam Q.S. Al-Ahqaf /46:15. 
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Terjemahnya: 

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 
tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga 
puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat 
puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar 
aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku 
dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan 
berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya 
aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
muslim.” 

Ayat di atas menguraikan hak orang tua terhadap anaknya. Kewajiban 

untuk taat kepada Allah dengan kewajiban patuh kepada kedua orang tua 

seringkali disandingkan dalam Al-Qur’an, Rasulullah juga mengatakan bahwa: 

“Ridha Allah pada ridha kedua orang tua dan murka-Nya pada murka 

keduanya” (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui Abdullah Ibn Mas‘ud). 

Ayat di atas juga menunjukkan betapa pentingnya ibu memberikan perhatian 

yang cukup kepada anak-anaknya, terutama saat mereka tumbuh dan 

berkembang secara spiritual. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak 

dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan saat mereka masih kecil; 

sebagai contoh, tidak bijaksana membiarkan mereka hidup sendirian dengan 

ibu bapak kandungnya. Meskipun ada banyak kasih sayang yang dapat 

diberikan oleh orang lain, kasih sayang kedua orangtua masih sangat penting 

bagi mereka (Shihab, 2002).  
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Kata kurhan (ا
ً
رْه

ُ
 merujuk kepada ketidaknyamanan atau (ك

ketidaksenangan terhadap suatu perbuatan atau kewajiban. Jadi, ketika 

seseorang melakukan sesuatu “kurhan,” berarti dia melakukannya dengan 

rasa terpaksa atau dengan kengganan. Sementara itu didalam kamus lisan al-

‘arab, kata wa-ha-na diartikan sebagai lemah dalam suatu pekerjaan, aktivitas 

atau perbuatan dan lemah dalam suatu perkara. 

Kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orangtuanya 

disebutkan dalam hadist sebuah hadist: 

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang 

datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai 

Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi 

shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali 

bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, 

‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau 

menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ 

Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.'” (HR. 

Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548) 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang 

terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap 

seorang ayah. Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menyebutkan kata ibu 

sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali.. Karena kesulitan 

dalam menghadapi masa kehamilan, kesulitan saat melahirkan, dan kesulitan 

pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu (Al-

Qurthubi, 2007).  
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Peran dan dukungan suami saat istri hamil sangat penting agar mereka 

dapat menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi selama kehamilan. 

Suami yang memahami dan memenuhi kewajibannya dengan baik dapat 

menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Dengan 

memenuhi kewajibannya sesuai ajaran Islam, suami dapat menjadi 

pendamping yang setia dan pendukung bagi istrinya selama masa kehamilan. 

Beberapa hal yang dapat  dilakukan keluarga sebagai dukungan terhadap ibu 

hamil seperti membacakan doa, memberikan asupan makanan yang sehat dan, 

memberikan perhatian. Salah satu cara umat Islam meminta pertolongan 

kepada Allah SWT adalah dengan berdoa. Suami dapat membacakan doa untuk 

kelancaran kehamilan bagi istrinya sejak trimester pertama. Allah SWT 

berfirman dalam surah Q.S. Ghafir ayat  
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ُ
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ق  و 

اخِرِيْ 
 
 ) ٦٠(ن  ࣖ د

Terjemahannya :  

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang 
yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk 
(neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.” 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kerangka Teori 

Faktor biomekanik 

Kehamilan 

Peningkatan berat 
badan selama 

kehamilan 

Peningkatan 
diameter sagital 

Pergeseran pusat 
gravitasi kearah 
anterior 

Perubahan postur 
tubuh 

Esterogen 
mempotensiasi 

reseptor relaksin 

Peningkatan efek 
relaksin pada 
sendi  

Gangguan suplai 
dan metabolisme 

struktur saraf 
Tekanan pada 

punggung bawah 
meningkat 

Nyeri Punggung 
Bawah 

Tekanan pada 
vena dan aorta 

saat posisi 
supinasi 

Perubahan 
uterus pada 
kehamilan  

Peningkatan kadar 
hormon progesteron, 
esterogen, dan relaxin 

Perubahan 
hormonal 

Perubahan 

Vaskularisasi 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   : Variabel Independen 

   : Variabel yang tidak diteliti 

   : Variabel Dependen 

   : Hubungan yang diteliti 

   : Hubungan yang tidak diteliti 

 

Bagan 2. Kerangka Konsep 

Aktivitas Fisik 

Nyeri 

Punggung 

Bawah 

1. Multiparitas 
2. Riwayat NPB pada 

kehamilan 
sebelumnya 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, dengan 

desain penelitian cross sectional, suatu jenis penelitian yang mempelajari 

dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek melalui 

pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu waktu. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari - Maret tahun 2024 

di Puskesmas Sudiang. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam 

eksperimen disebut sebagai variabel dependen atau variabel terikat (Syahza, 

2021).Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah nyeri punggung 

bawah. 

2. Variabel Independen 

Variabel yang dianggap mempengaruhi variabel dependen (terikat) 

dalam eksperimen disebut variabel independen atau variabel bebas (Syahza, 

2021). Variabel independen dalam penelitian ini adalah aktifitas fisik. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

 Keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu 

dalam suatu penelitian disebut populasi (Syahza, 2021). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas Sudiang Tahun 

2023. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil melalui teknik 

pengambilan sampel. Ini adalah bagian yang mewakili populasi, dan 

pengambilan sampel harus dilakukan dengan cermat agar sampel yang 

diambil benar-benar mewakili populasi (Hardani et al., 2020).  

Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin : 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Presentase kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir, 

10%  
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𝑛 =
309

1 + 309(0,1)2
 

𝑛 = 75.550 ≈ 76 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu memilih sampel   

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. The 

International Physical Activity Questionnaire – Short Form (IPAQ-SF) terdiri 

atas 7 poin pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat aktifitas yang 

dilakukan dalam 1 pekan terakhir. Sementara itu, untuk kejadian nyeri 

punggung bawah digunakan kuesioner The Pain and Distress Scale oleh 

William J. K Zung. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing  

Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan setelah responden mengisi 

kuesioner yang diberikan akan diperiksa kesesuaian, kelengkapan, serta 

kebenarannya (Henny Syapitri et al., 2021). 

b. Coding  

Kode adalah simbol yang digunakan untuk memberikan identitas data. 

Data yang sebelumnya berbentuk huruf akan diubah menjadi menjadi angka 

atau bilangan pada tahapan ini. Tahap ini bertujuan agar proses pengolahan 

data menjadi lebih mudah. (Adiputra et al., 2021) 
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c. Processing 

Processing merupakan tahapan berikutnya setelah semua kuesioner 

terisi secara lengkap dan benar serta jawaban responden dikodekan ke dalam 

aplikasi pengolahan data computer, salah satunya yaitu Statistical Package For 

The Social Sciences  (SPSS) (Henny Syapitri et al., 2021).  

d. Cleaning  

Pembersihan data atau cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali 

data yang sudah dimasukkan untuk mengidentifikasi apakah terdapat 

kesalahan atau tidak (Henny Syapitri et al., 2021).  

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel 

dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data dari kuesioner dicatat dan 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut 

diolah menggunakan Statitical Package For the Social Sciences (SPSS). Data 

yang dianalisis sebagai berikut : 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat 

frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan 

semua variabel  sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis 

hubungan antara kedua variable yang ada (Heryana, 2020). 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang menguji antara korelasi 

kedua variabel dalam penelitian, yaitu  variabel independen dengan variabel 
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dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis data yang 

digunakan adalah chi-square. 

H. Alur Penelitian 

 

Bagan 3.  Alur Penelitian  

Menyusun proposal penelitian 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji

Membuat etik dan surat perizinan penelitian dari pihak Prodi 
Pendidikan Dokter

Peneliti mendapatkan data dari Puskesmas Sudiang

Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dan sesuai 
dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi

Peneliti membuat hasil penelitian

Memasukkan data dan melakukan analisis data dengan SPSS dan 
penyajian data
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I. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam 

bentuk narasi. 

J. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical  

clearance maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti : 

1. Membawa surat pengantar kepada  pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian  dengan tidak 

mencantumkan identitas lengkap  atau nomor rekam medik pasien saat 

proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai 

pengganti identitas pasien.  

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian 

dalam pengambilan data. 

4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A. Hasil Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Sudiang pada bulan Februari 

hingga April 2024. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan 

purposive sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 76 

responden. Data yang diperoleh dalam penelitian berasal dari kuesioner 

mengenai intensitas aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah.  Selanjutnya, 

data diolah dengan mengunakan Microsoft Excel dan Statistical Package for The 

Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian diuraikan secara lebih rinci dalam tabel 

dan penjelasan sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat  

 Analisis univariat digunakan untuk menganalisis setiap variabel secara 

deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran berupa karakteristik dari 

setiap variabel. 
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a. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden   

Tabel 3. Analisis Univariat Karakteristik Responden 

 

Sumber: Data Primer, 2024 

 Berdasarkan tabel diatas distribusi karakteristik sampel penelitian 

ditunjukkan bahwa sebanyak 26 (34,2%) responden berusia < 25 tahun, 

sebanyak  44 (57,9%) responden berusia 25-35 tahun, dan sebanyak 6 (7,9%) 

responden berusia > 35 tahun. Pada kategori pekerjaan, sebanyak 63 (82,9%) 

responden merupakan Ibu Rumah Tangga (IRT), sebanyak 9 (11,8%) 

berprofesi sebagai wiraswasta, sebanyak   1 (1,3%) responden bekerja sebagai 

Karakteristik 

Jumlah 
Responden 

n % 

Usia 
  

< 25 tahun 26 34,2 

25-35 tahun 44 57,9 

> 35 tahun 6 7,9 

Pekerjaan   

IRT 63 82,9 

Wiraswasta 9 11,8 

Honorer  1 1,3 

Bidan 1 0,7 

Guru 2 2,6 

Total 76 100 
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honorer, sebanyak 1 (0,7%) responden bekerja sebagai  bidan, dan sebanyak 

2 (2,6%) responden bekerja sebagai guru. 

b. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel penelitian.  

Tabel 4. Distribusi Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian n (%) 

Aktivitas Fisik 

Rendah 

Sedang  

Tinggi  

 

24 (31,6%) 

48 (63,2%) 

4 (5,3%) 

Nyeri Punggung Bawah 

Keluhan ringan 

Keluhan sedang 

Keluhan Berat 

 

43 (56,6%) 

26 (34,2%) 

7 (9,2%) 

 

Total 76 (100%) 

 Sumber: Data Primer, 2024 

 Variabel independen pada penelitian ini adalah aktivitas fisik. Tabel 4 

menunjukkan distribusi frekuensi dari 76 responden yang diteliti terdapat 24 

(31,6%) responden dengan intensitas aktivitas fisik rendah,  sebanyak 48 

(63,2%) responden dengan intensitas aktivitas fisik sedang, dan sebanyak 4 

(5,3%) responden dengan intensitas tinggi. 

 Variabel dependen pada penelitian ini adalah Nyeri Punggung Bawah. 

Pada variabel nyeri punggung bawah ditunjukkan bahwa dari 76 responden 

yang diteliti, sebanyak 43 (56,6%) responden mengalami nyeri punggung 
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bawah dengan keluhan ringan, sebanyak 26 (34,2%) responden mengalami 

keluhan sedang , dan sejumlah 7 (9,2%) responden mengalami keluhan berat. 

2. Analisis Bivariat 

 

Tabel 5.  Analisis Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik Dengan 
Kejadian Nyeri Punggung Bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji statistik yang ditunjukkan dalam tabel tersebut 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 (p<0,05) yang berarti bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan antara intensitas 

aktivitas fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah atau hipotesis alternatif 

(Ha) diterima dan hipotesis nol ditolak (H0).   

Aktivitas 

Fisik 

Nyeri Punggung Bawah 

Total 
p-

value Keluhan 

Ringan 

Keluhan 

Berat 

n % n % n % 

0,002 

Intensitas 

Rendah 
7 29,2 17 70,8 100,0 

 

Intensitas 

Tinggi 

 

 

36 

 

 

69,2 

 

 

16 

 

 

30,8 

 

100,0 

Total 43 56,6 33 43,3 100,0 
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B. Pembahasan 

Hubungan intensitas aktivitas fisik dengan kejadian Nyeri punggung 
bawah pada ibu hamil trimester III 

 Selama masa kehamilan tubuh wanita akan mengalami banyak 

perubahan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri. Nyeri 

punggung bawah pada ibu hamil ditandai dengan karakteristik nyeri berulang 

atau terus menerus yang dirasakan pada bagian lumbosakral dan panggul. Hal 

ini biasanya mulai dirasakan antara bulan kelima dan ketujuh kehamilan. 

Sementara itu, melakukan aktivitas sehari-hari seperti bergerak, berjalan, dan 

berdiri dari kursi akan menjadi lebih sulit saat seorang ibu hamil mengalami 

nyeri punggung bawah (Zhou et al., 2023). Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh 

yang disebabkan oleh kontraksi otot dan rangka, yang menyebabkan tubuh 

mengkonsumsi lebih banyak kalori atau menghabiskan lebih banyak energi 

daripada yang dibutuhkannya saat istirahat.  Aktivitas fisik merupakan salah 

satu cara yang populer dan mudah dilakukan untuk menjaga kesehatan. 

Dampak positif aktivitas fisik bagi ibu hamil diantaranya yaitu, penurunan 

risiko berat badan berlebih, diabetes gestasional, dan pemulihan yang lebih 

cepat pasca melahirkan (Baran et al., 2022).  

Berdasarkan tabel  3, diketahui kelompok usia responden terbanyak  

berada pada kategori usia 25-35 tahun, yaitu 44 (57,9%) responden. Usia 

tersebut merupakan usia  yang optimal untuk hamil,  oleh karena pada rentang 

usia 20 hingga 35 tahun organ reproduksi calon ibu sudah terbentuk 

sepenuhnya (Purborini & Rumaropen, 2023).  Selain  karena  organ  

reproduksi  sudah  matang sehingga siap dalam menjalankan fungsinya secara 
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optimal, pada rentang usia tersebut wanita dipertimbangkan  secara 

psikologis sudah cukup dewasa untuk menjalankan peran seorang  ibu. Usia 

ibu menentukan kematangan mereka dalam berpikir dan membuat 

keputusan, termasuk memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan 

atau tidak (Dumilah, 2019). Distribusi karakteristik sampel juga menujukkan  

sebanyak 26 (34,2%) responden berusia < 25 tahun dan sebanyak 6 (7,9%) 

responden berusia > 35 tahun. Dalam studi yang dilakukan oleh Patricia 

(2015)  diketahui risiko  komplikasi kehamilan  meningkat pada  ibu  hamil 

dengan usia  melebihi 35  tahun. Persalinan pada usia muda (yaitu, ≤ 19 tahun) 

atau usia ibu lanjut (yaitu, ≥ 35 tahun) dikaitkan dengan peningkatan risiko 

perinatal, seperti perdarahan postpartum, eklamsia, dan disproporsi 

sefalopelvik, serta efek samping yang merugikan pada bayi (Cavazos-Rehg et 

al., 2015).   

Pada distribusi karakteristik sampel yang ditunjukkan dalam tabel  3 

sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 63 

(82,9%) responden. Pekerjaan rumah tangga juga memiliki potensi sebagai 

aktivitas yang berkaitan dengan timbulnya nyeri punggung, hal ini 

dikarenakan aktivitas ibu sehari-hari seperti mengangkat benda berat, 

membersihkan rumah, menggendong anak dengan posisi yang tidak tepat,  

duduk terlalu lama dengan postur yang tidak ergonomis dapat menyebabkan 

otot menegang sehingga menimbulkan nyeri (Lestari et al., 2023). 

 Tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden melakukan aktivitas 

fisik dengan intensitas sedang, yaitu sebanyak 48 (63,2%) dari keseluruhan 

sampel. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang terdapat didalam pedoman 

aktivitas fisik tahun 2018 oleh Departemen Kesehatan dan Layanan 
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Kemanusiaan untuk Amerika yang menyarankan ibu hamil untuk setidaknya 

melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 menit dalam seminggu 

selama kehamilan dan masa nifas atau periode pascapersalinan. Selain itu, ibu 

hamil  harus mendapatkan pendampingan oleh dokter spesialis kandungan 

atau penyedia layanan kebidanan lainnya yang dapat memantau 

perkembangan kehamilan. Ibu hamil dapat berkonsultasi terkait penyesuaian 

aktivitas fisik selama kehamilan dan pascapersalinan. Beberapa bentuk 

latihan yang telah dilakukan studi dan ditemukan aman serta bermanfaat yaitu 

berjalan kaki, sepeda statis, latihan aerobic, menari, dan latihan peregangan. 

Aktivitas fisik selama kehamilan aman dilakukan dan dipertimbangkan ketika 

meresepkan modifikasi olahraga pada kehamilan Jika tidak terdapat 

komplikasi atau kontraindikasi medis (Meredith L. Birsner, 2020).  Selain  itu 

pada tabel 4 diketahui mayoritas responden mengalami keluhan ringan yaitu 

sebanyak 43 (56,6%) responden. Keluhan nyeri punggung yang dirasakan 

selama kehamilan seringkali disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor. 

Beberapa faktor tersebut antara lain adalah proses biomekanis, perubahan 

hormonal selama kehamilan, dan perubahan vaskular.  

Berdasarkan tabel 5 dapat diamati bahwa kategori keluhan berat paling 

banyak dialami oleh kelompok dengan intensitas aktivitas fisik rendah. Hal ini 

dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh Vanessa dkk (2019) tentang “The 

influence of gestational trimester, physical activity practice and weight gain on 

the low back and pelvic pain intensity in low risk pregnant women“ dengan 

menggunakan analisis statistik regresi Poisson menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (P=0,02) dalam intensitas nyeri, dimana ibu hamil yang tidak aktif 

memiliki 30% peluang yang lebih besar mengalami intensitas nyeri yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang aktif.  Selain itu, berdasarkan studi 
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ini diketahui bahwa peningkatan berat badan, trimester kehamilan, dan 

aktivitas fisik dapat mempengaruhi intensitas nyeri yang dirasakan. Aktivitas 

fisik yang rendah dan peningkatan berat badan memiliki hubungan dengan 

nyeri punggung.  Gaya hidup yang tidak aktif/ kurang bergerak ditambah 

dengan defisiensi musculoskeletal serta beban berlebih pada tulang belakang 

menyebabkan lebih rentan mengalami nyeri punggung bawah dan nyeri 

panggul. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur akan meningkatkan 

kebugaran kardiorespirasi, daya tahan dan kekuatan otot, sehingga dapat 

mengurangi intensitas nyeri punggung bawah dan nyeri panggul (de Sousa et 

al., 2019). 

 Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara intenstias aktivitas 

fisik dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III yang 

dianalisis menggunakan uji chi-square diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,002, oleh karena nilai  yang diperoleh lebih dari 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan.  

 Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini juga didukung oleh Nuria 

Marín-Jiménez dkk (2019) pada studi terhadap 159 ibu hamil dengan 

menggunakan instrumen international fitness scale dan visual analogue scale , 

yang menyatakan bahwa kebugaran fisik yang lebih baik secara keseluruhan 

memiliki relasi dengan berkurangnya nyeri yang dirasakan pada tubuh dan 

nyeri pinggang selama kehamilan (Marín-Jiménez et al., 2019). Hal ini juga 

disebutkan dalam studi yang dilakukan oleh Longfeng Zhou dkk (2023) “The 

correlation between pregnancy-related low back pain and physical fitness 

evaluated by an index system of maternal physical fitness test “ terhadap 180 

partisipan ibu hamil dengan sistem indeks tes kebugaran dan kuesioner 
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Oswestry Disability Index (ODI) yang menunjukkan bahwa nyeri punggung 

bawah memiliki korelasi negatif dengan kebugaran jasmani selama kehamilan 

(Zhou et al., 2023).   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Merlia Metsa 

Riyani (2023) dengan desain cross-sectional yang melibatkan sejumlah 107 

sampel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah International Physical 

Activity Questionnaire - Short Form dan Modified Oswestry Low Back Pain 

Disability Questionnaire. Hasil uji statistik dengan metode chi-square 

menunjukkan p-value sebesar 0,002 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara aktivitas fisik dan nyeri punggung bawah pada ibu hamil 

trimester III (Riyani, 2023). 

 Penelitian lain oleh Rika dkk (2022) dengan metode cross-sectional 

yang melibatkan 95 sampel ibu hamil menggunakan kuesioner Pregnancy 

Physical Activity Questionnaire (PPAQ) dan wawancara. Hasil analisis statistik 

menggunakan Wilcoxon signed-rank test  menunjukkan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dan nyeri punggung, tetapi 

individu yang tidak mengalami nyeri punggung cenderung memiliki durasi 

aktivitas olahraga lebih lama. Studi ini juga menyebutkan bahwa 80% ibu 

hamil hanya berjalan kaki sebagai aktivitas olahraga. Selain itu disebutkan 

bahwa aktivitas dalam ruangan cenderung meningkat selama kehamilan 

karena perubahan pola aktivitas fisik. Latihan aerobik dengan tingkat tertentu 

yang tidak berlebih selama kehamilan dapat meringankan gejala nyeri 

punggung yang dirasakan serta memberikan dampak postif terhadap 

kesehatan fisik dan mental. Pekerjaan rumah tangga serta olahraga ringan 
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yang tidak memberikan beban berlebih pada punggung merupakan aktivitas 

fisik yang dianggap sesuai untuk ibu hamil (Kawabe et al., 2022). 

Kebugaran fisik dan kebugaran kardiorespirasi yang lebih baik selama 

kehamilan dilaporkan berhubungan dengan berkurangnya nyeri tubuh, nyeri 

pinggang dan sciatic, serta berkurangnya disabilitas akibat nyeri (Marín-

Jiménez et al., 2019). Olahraga air dapat menjadi alternatif bagi ibu hamil yang 

mengalami nyeri punggung bawah. Sebuah studi terhadap efek olahraga 

berbasis air pada wanita hamil selama trimester ketiga menunjukkan selama 

berendam dalam air, ibu hamil rata-rata mengalami penurunan berat badan 

rata-rata sebesar  82,9% dari berat badannya. Suatu pengurangan yang 

menyebabkan beban osteoartikular ibu berkurang karena daya apung 

(Alberton et al., 2019). Mekanisme terkait bagaimana olahraga atau aktifitas 

fisik dapat mengurangi nyeri masih belum dapat dijelaskan, akan tetapi 

melakukan aktivitas fisik direkomendasikan untuk mengimbangi tingkatan 

perubahan biomekanis yang dialami selama bertambahnya usia kehamilan. 

Dengan kata lain secara umum berolahraga dapat membantu memulai proses 

desensitisasi nyeri yang mengarah pada peningkatan ambang batas deteksi 

nyeri (Davenport et al., 2019). 

 Periode kehamilan merupakan masa yang tepat bagi ibu hamil untuk 

menerapkan gaya hidup dan perilaku yang sehat seiring dengan meningkatnya 

motivasi dan interaksi yang lebih sering dengan fasilitas dan tenaga kesehatan. 

Ibu hamil akan cenderung melakukan aktivitas fisik, menjaga berat badan, dan 

memperbaiki asupan makanan jika tenaga kesehatan memberi saran dan 

konseling bagi mereka.  
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C. Keterbatasan Penelitian 

 Selama penelitian ini berlangsung, terdapat kekurangan berupa 

keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu:  

1. Data yang dikumpulkan berupa kuesioner sehingga memerlukan interaksi 

langsung antara peneliti dan responden di tempat penelitian, sementara 

kunjungan ibu hamil trimester III ke Puskesmas per hari biasanya hanya 

berkisar 1-5 orang. Pengumpulan data dengan kondisi tersebut 

menyebabkan peneliti memerlukan waktu yang lebih lama untuk 

mencukupi jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Terdapat responden yang memenuhi kriteria sampel tetapi tidak 

kooperatif setelah mendapatkan penjelasan informed consent. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian terkait hubungan intensitas aktivitas fisik 

dengan kejadian nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III yang 

dilakukan di Puskesmas  Sudiang  menggunakan uji statistik chi-square, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari uji statistik dikatahui 

terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas aktivitas fisik 

dengan kejadian nyeri punggung bawah.  

2. Sebagian besar responden melakukan aktivitas fisik dengan intensitas 

sedang, yaitu sebanyak 48 responden (63,2%) dan paling sedikit dengan 

intensitas aktivitas yang tinggi yaitu 4 responden (5,3%). Sementara itu, 

distribusi responden dengan nyeri punggung bawah mayoritas 

mengalami keluhan ringan dengan jumlah 43 responden (56,6%) dan 

paling sedikit  mengalami keluhan berat sejumlah 7 responden (9,2%).   

B. Saran 

1. Bagi ibu hamil dan tenaga kesehatan diharapkan agar masalah terkait 

nyeri punggung bawah yang dirasakan selama periode kehamilan dapat 

menjadi perhatian ketika konseling pelayanan antenatal, oleh karena 

banyak ibu hamil dengan keluhan nyeri punggung bawah yang tidak 

melaporkan atau mencari pengobatan karena menganggap hal ini 

sebagai sesuatu yang lazim dialami dalam  kehamilan. Selain itu, ibu 

hamil disarankan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas 

sedang setidaknya 150 menit dalam sepekan. 
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2. Bagi lembaga terkait diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat  

menjadi acuan untuk pengembangan edukasi terkait  manfaat aktivitas 

fisik sebagai salah satu modalitas untuk meringankan nyeri punggung 

bawah selama masa kehamilan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar penelitian terkait nyeri 

punggung bawah dapat menemukan bentuk aktivitas fisik dan olahraga 

yang secara spesifik dapat menjadi terapi bagi ibu hamil mengingat 

penggunaan obat obatan dapat beresiko selama kehamilan. 
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Lampiran 1 

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMED CONSENT 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

  Nama  : 

Usia  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

 

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari 

manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul: 

“Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian Nyeri 

Punggung Bawah Pada Ibu Hamil Trimester III” 

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam 

penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, 

berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya 

Makassar, 2024 

 

Mengetahui, 

Penanggung Jawab 
Penelitian 

 

 

 

 

( ) 

 

Yang Menyatakan, 

Responden Penelitian 

 

 

 

 

 

( )
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Lampiran 2 

Kuesioner Penelitian Hubungan Intensitas Aktivitas Fisik dengan Kejadian 

Nyeri Punggung Bawah Pada Ibu Hamil Trimester III  

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pertanyaan dan alternatif jawaban dengan 
seksama 

2. Beri tanda ceklis (√) pada jawaban yang ibu/ sdr/i anggap 
sesuai dengan yang dirasakan 

3. Semua pertanyaan harap dijawab, jangan dikosongkan 

4. Kuesioner yang telah diisi lengkap tolong 

dikembalikan pada penulis     atau peneliti 

5. Terimakasih dan selamat mengisi 

KETERANGAN 

 SL : Selalu  

SR : Sering 

 JR : Jarang  

TP : Tidak Pernah 

 

No Pertanyaan SL SR JR TP 

1 Saya merasakan panas pada daerah 
punggung 

 

bagian bawah 

    

2 Saya merasakan kaku di punggung bagian 
bawah 
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3 Saya merasakan nyeri tertusuk-tusuk di 
bagian 

 

punggung bawah 

    

4 Saya merasakan nyeri punggung bawah 
sebelum 

 

melakukan aktifitas pekerjaan 

    

5 Saya merasakan nyeri pada bagian 

punggung bawah secara terus menerus 

saat melakukan 

pekerjaan 

    

6 Saya merasakan nyeri pada bagian 
punggung 

 

bawah setelah melakukan aktifitas 
pekerjaan 

    

7 Saya merasakan nyeri pada bagian 
punggung 

 

bawah hanya pada saat melakukan 
pekerjaan 

    

8 Saya merasakan nyeri punggung bawah 
pada saat 

 

beristirahat 

    

9 Saya merasa kesulitan pada saat 
membungkukan 
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badan 

10 Saya tidak bisa berjalan karena nyeri 
punggung 

 

bawah 

    

11 Saya merasa sulit untuk memutar badan 
saya ke 

 

kiri dan ke kanan 

    

12 Saya merasa kesemutan pada daerah 
punggung 

 

bawah 

    

13 Saya tidak merasakan nyeri dari bagian 
punggung 

 

sampai tungkai kaki 

    

14 Nyeri punggung yang saya rasakan sembuh 
dengan 

 

sendirinya sesaat 

    

15 Nyeri punggung yang saya rasakan 
sembuh pada 

 

saat beristirahat 

    

16 Nyeri punggung saya rasakan saat duduk     

17 Saya merasakan baal (mati rasa) dari 
punggung 
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bawah sampai tungkai kaki 

18 Adanya trauma akibat 

kecelakaan/bawaan lahir yang 

mengakibatkan nyeri di daerah punggung 

bawah 

    

19 Saya memeriksakan diri/melaporkan rasa 
sakit ke 

 

puskesmas/klinik 

    

20 Saya pernah melakukan pengobatan
 untuk 

 

menghilangkan rasa sakit yang saya derita 
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KUESIONER AKTIVITAS FISIK 

 

Kuesioner Short-International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF) 

1. Dalam waktu 7 hari terakhir, berapa hari anda telah melakukan 

aktivitas fisik berat, contohnya mengangkat barang berat, berlari, atau 

bersepeda cepat? _ 

_____ hari seminggu 

  Tidak ada aktivitas fisik berat → Lanjut ke nomor 3  

2. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk melakukan aktivitas 

fisik berat pada salah satu hari tersebut?  

______ jam ______ menit sehari  

Tidak tahu / Tidak pasti  

3. Dalam waktu 7 hari terakhir, berapa hari anda telah melakukan 

aktivitas fisik sedang, contohnya mengangkat barang ringan, menyapu, 

bersepeda, santai? Ini tidak termasuk jalan kaki.  

______ hari seminggu  

Tidak ada aktivitas fisik sederhana → Lanjut ke nomor 5  

4.  Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk melakukan aktivitas fisik 

sedang pada salah satu hari tersebut? 

   ______ jam ______ menit sehari  

   Tidak tahu / Tidak pasti 

5. Dalam waktu 7 hari terakhir, berapa hari anda telah berjalan kaki 

selama minimal 10 menit. ______ hari seminggu  

Tidak berjalan kaki → Lanjut ke nomor 7  

6. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk berjalan kaki pada salah 

satu hari tersebut?  
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______ jam ______ menit sehari  

Tidak tahu / Tidak pasti 

7. Dalam waktu 7 hari terakhir, berapa lama waktu yang anda gunakan 

untuk duduk pada saat hari kerja?  

______ jam ______ menit sehari 

 Tidak tahu / Tidak pasti
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Lampiran 3 

Output SPSS 
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Lampiran 4  

Etik Penelitian 
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Lampiran 5  

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 6 

Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 7 
Dokumentasi 


