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ABSTRAK 

Nama  : Hidayatul Muzdalifah 

NIM  : 70200119096 

Judul  : Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 

2022 

 
Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan suatu keadaan dimana 

bayi dengan berat badan lahirnya kurang dari 2.500 gr. Menurut WHO 
diperkirakan 15% - 20% dari seluruh kelahiran di dunia mengalami berat 
badan lahir rendah, yang mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per tahun dan 
95% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian berat 
badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten 
Bulukumba tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik 
dengan rancangan penelitian case control. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 
132 responden (sampel kasus 66 dan kontrol 66).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada risiko antara kekurangan 
energi kronik ( p= 0,000; OR =43,429),  paritas (p= 0,000; OR = 1,426), 
konsumsi junk food ketika hamil (p= 0,000; OR = 19,776), usia kehamilan (p= 
0,000; OR = 28,500) dengan kejadian BBLR dan tidak ada risiko antara usia 
ibu (p= 0,182) dan komplikasi kehamilan (p= 0,137) dengan kejadian BBLR. 
Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang paling berisiko 
terhadap kejadian BBLR adalah usia kehamilan (OR = 21,793). Bagi ibu hamil 
agar dapat melakukan pemantauan kesehatan sesuai usia kehamilan 
sehingga ibu yang diduga berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dapat 
dideteksi secara dini. 

 

Kata Kunci : Usia Ibu, Kekurangan Energi Kronik, Paritas, Konsumsi Junk 
Food, Usia Kehamilan, Komplikasi Kehamilan, BBLR 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator pertama dalam 

menentukan derajat kesehatan anak. Selain itu, angka kematian bayi juga 

merupakan cerminan dari status kesehatan masyarakat. Sebagian  besar 

penyebab  kematian  bayi  dan  balita  adalah  masalah  yang  terjadi  pada  

bayi baru  lahir/neonatal (umur 0-28 hari). Permasalahan neonatal 

meliputi asfiksia (kesulitan bernafas saat lahir), BBLR dan infeksi (Depkes 

RI, 2019). 

World Health Rankings tahun 2020 melaporkan bahwa Indonesia 

berada pada urutan ke 76 dari 183 negara di dunia yang mengalami 

angka kematian akibat BBLR mencapai 22.326 atau 1,32% dari total 

kematian infeksi (World Health Rankings, 2020). 

Kementerian Kesehatan RI dalam Rencana Strategis tahun 2020-

2024 melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami 

angka kematian bayi sebanyak 24 per 1.000 kelahiran hidup dan pada 

kelompok neonatal sebanyak 15 per 1.000 kelahiran hidup, dimana 

penyebab kematian neonatal terbanyak salah satunya adalah kondisi 

BBLR sekitar 19%. Angka tersebut masih cukup jauh dari target tahun 

2024, dimana angka kematian neonatal diharapkan turun menjadi 10 per 

1.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 16 per 1.000 

kelahiran hidup (Renstra Kemenkes RI 2020-2024). 

Berat badan lahir rendah telah didefinisikan oleh Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) sebagai berat lahir kurang dari 2.500 gr (5,5 
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pon). Berat badan lahir rendah disebabkan oleh hambatan pertumbuhan 

intrauterin, prematuritas atau keduanya. Ini berkontribusi pada berbagai 

hasil kesehatan yang buruk misalnya, hal ini terkait erat dengan 

mortalitas dan morbiditas janin dan neonatus, hambatan pertumbuhan 

dan perkembangan kognitif, dan PTM di kemudian hari (WHO & UNICEF, 

2019). 

Prevalensi global berat badan lahir rendah (BBLR) menurut WHO 

diperkirakan 15% - 20% dari seluruh kelahiran di dunia mengalami 

berat badan lahir rendah, yang mewakili lebih dari 20 juta kelahiran per 

tahun dan 95% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 

2019). Di Indonesia, berdasarkan data yang dilaporkan dari 34 provinsi 

kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, pada tahun 2021 

terdapat 3.632.252 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat 

badannya (81,8%). Sementara itu, dari bayi yang ditimbang terdapat 

111.719 bayi BBLR (2,5%) (Direktorat Gizi Masyarakat, 2019). 

Di Sulawesi Selatan, data Profil Kesehatan Indonesia melaporkan 

bahwa pada tahun 2019 angka kejadian BBLR sebanyak 6.478 kasus dari 

168.185 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,4% (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2019). Tahun 2020 mencapai 6.353 kasus BBLR dari 167.083 

jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,2% (Profil Kesehatan Indonesia, 

2020). Kemudian di tahun 2021 prevalensi BBLR sebanyak 6.254 kasus 

dari 144.079 jumlah lahir keseluruhan atau sekitar 4,4% (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2021). 

Profil Kesehatan kabupaten/ kota tahun 2019 jumlah bayi lahir 

hidup sebesar 150.624, bayi lahir hidup ditimbang sebesar 152.729 atau 

sebesar 99,97% dengan jumlah BBLR yaitu 7.059 kasus atau 4,62%. 
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Terbanyak di Kota Makassar sebesar 1.625 kasus, Kabupaten Bone 438 

kasus, Wajo 386 kasus dan Kabupaten Gowa 341 kasus. Terendah di 

Kabupaten Luwu Utara 95 kasus dan Kabupaten Selayar 109 kasus. 

Namun secara persentase kasus BBLR tertinggi terjadi di Kabupaten 

Sinjai 8,01% dan Kabupaten Soppeng 7,21%, angka ini lebih besar dari 

target BBLR yang ditetapkan maksimal 7%. Untuk Tahun 2020 jumlah 

bayi lahir hidup sebesar 154.733. Bayi lahir hidup ditimbang sebesar 

149.676 atau 96,37% dengan jumlah BBLR 6.353 kasus atau sebesar 

4,24%. Tertinggi di Kabupaten Bulukumba sebanyak 888 kasus atau 

sebesar 13,12%. Terendah di Kabupaten Tana Toraja 65 kasus atau 

sebesar 1,86% (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, 

prevalensi kejadian BBLR di tahun 2021 sebanyak 284 kasus dan di tahun 

2022 sebanyak 366 kasus. Dari seluruh puskesmas yang ada di kabupaten 

Bulukumba, puskesmas dengan prevalensi bayi  BBLR terbanyak berada 

di wilayah kerja Puskesmas Caile dengan total BBLR sebanyak 66 kasus di 

tahun 2022. 

Penyebab BBLR umumnya tidak hanya satu, sehingga kadang sulit 

untuk dilakukan pencegahan. Faktor risiko kejadian BBLR diantaranya 

ibu hamil berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, jarak 

kehamilan terlalu pendek, ibu mempunyai riwayat BBLR sebelumnya, 

mengerjakan pekerjaan fisik, mengerjakan pekerjaan fisik beberapa jam 

tanpa istirahat, sangat miskin, beratnya kurang dan kurang gizi, perokok, 

pengguna obat terlarang, alkohol, anemia, preeklampsia atau hipertensi, 

infeksi selama kehamilan, kehamilan ganda, bayi dengan cacat bawaan 

dan infeksi selama dalam kandungan (Depkes RI, 2009).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) di RS Dustira Cimahi 

menemukan bahwa variabel yang berhubungan dengan BBLR adalah 

status gizi dan anemia pada ibu hamil. Penelitian yang dilakukan oleh 

Srimiyati & Ajul (2021) menemukan bahwa usia ibu hamil, usia 

kehamilan, pekerjaan ibu, komplikasi kehamilan, dan jenis kelamin bayi 

berhubungan dengan kejadian BBLR. Variabel yang berhubungan dengan 

kejadian BBLR menurut penelitian yang dilakukan oleh Sohibien & Jualeni 

(2019) yaitu hamil pertama ibu, kelayakan sanitasi, pendidikan tertinggi 

ibu, status tempat tinggal, dan jenis penolong persalinan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “ apakah faktor yang berisiko 

terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2022?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

faktor risiko kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022”. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui faktor risiko usia ibu dengan kejadian BBLR di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 

2022. 

b. Mengetahui faktor risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) 

dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

c. Mengetahui faktor risiko paritas dengan kejadian BBLR di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 

2022. 

d. Mengetahui faktor risiko konsumsi junk food dengan kejadian 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

tahun 2022. 

e. Mengetahui faktor risiko usia kehamilan dengan kejadian BBLR 

di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 

2022. 

f. Mengetahui faktor risiko komplikasi kehamilan dengan 

kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba tahun 2022. 

g. Mengetahui variabel yang paling berisiko dengan kejadian 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

tahun 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan 

tentang faktor yang berisiko terhadap kejadian BBLR di 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan sumber informasi tentang faktor risiko 

yang menjadi penyebab BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022. 

b. Bagi Institusi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan 

perencanaan, kebijakan dan program pengendalian kejadian 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

Tahun 2022. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan kajian 

tentang faktor yang berisiko terhadap kejadian BBLR sehingga 

peneliti lain dapat menambahkan faktor lain yang belum ada 

sebagai penelitian selanjutnya. 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

Ha (alternatif) : 

a. Ada risiko usia ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 
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b. Ada risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) dengan kejadian BBLR 

di wilayah Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

c. Ada risiko paritas dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

d. Ada risiko konsumsi junk food ketika hamil dengan kejadian BBLR 

di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 

2022. 

e. Ada risiko usia kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

f. Ada risiko komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah 

kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

Ho (nol): 

a. Tidak ada risiko usia ibu dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

b. Tidak ada risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) dengan kejadian 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

tahun 2022. 

c. Tidak ada risiko paritas dengan kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 

d. Tidak ada risiko konsumsi junk food ketika hamil dengan kejadian 

BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

tahun 2022. 

e. Tidak ada risiko usia kehamilan dengan kejadian BBLR di wilayah 

kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. 
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f. Tidak ada risiko kehamilan komplikasi kehamilan kejadian BBLR 

di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 

2022. 

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Variabel Dependen 

a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

BBLR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi  

yang lahir dengan berat badan saat lahir kurang dari 2.500 gr. 

Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan 

skala ordinal, yaitu : 

1) BBLR  : apabila berat badan lahir bayi < 2.500 gr 

2) Tidak BBLR : apabila berat badan lahir bayi ≥ 2.500 gr 

(WHO, 2019) 

2. Variabel Independen 

a. Usia Ibu 

Umur pada saat melahirkan anak terakhir dalam rumah 

tangga. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori dengan 

menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Risiko tinggi : apabila usia < 20 tahun dan > 35 

2) Risiko rendah : apabila usia 20-35 tahun  

(Kemenkes RI, 2021) 

b. Kekurangan Energi Kronik (KEK)   

KEK pada ibu hamil yang dilihat melalui pengukuran 

Lingkar Lengan Atas (LILA). Variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Risiko tinggi : apabila LILA < 23,5 cm 
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2) Risiko rendah : apabila LILA ≥ 23,5 cm 

(Permenkes RI, 2016) 

c. Paritas 

Jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik 

lahir hidup maupun lahir mati. Variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu : 

1) Risiko tinggi : apabila ibu telah melahirkan 1  atau     

anak 

2) Risiko rendah : apabila ibu telah melahirkan 2-3 anak 

(Depkes, 2011) 

d. Konsumsi Junk Food 

Konsumsi junk food pada ibu hamil yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah gambaran terhadap jenis dan 

frekuensi ibu hamil dalam mengkonsumsi junk food dalam satu 

minggu/bulan selama hamil. Variabel ini dibagi menjadi 2 

kategori dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :   

1) Risiko tinggi : mengkonsumsi Junk Food > 3 kali dalam 

seminggu 

2) Risiko rendah : mengkonsumsi Junk Food   3 kali dalam 

seminggu 

(Kemenkes RI, 2017) 

e. Usia Kehamilan  

Usia kandungan saat kehamilan terakhir. Variabel ini 

dibagi menjadi 2 kategori dengan menggunakan skala ordinal, 

yaitu : 

1) Risiko tinggi : bayi lahir < 37 minggu 



10 
 

 
  

2) Risiko rendah : bayi lahir   37 minggu 

(WHO, 2004) 

f. Komplikasi Kehamilan 

Komplikasi yang terjadi selama kehamilan terakhir, 

dapat berupa pendarahan, preeklamsia/eklamsia, infeksi, 

ketuban pecah dini. Variabel ini dibagi menjadi 2 kategori 

dengan menggunakan skala ordinal, yaitu :  

1) Ya : apabila terdapat komplikasi yang terjadi selama 

kehamilan terakhir 

2) Tidak : apabila tidak terdapat komplikasi yang terjadi 

selama kehamilan terakhir.  

(Depkes, 2000). 
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu Mengenai Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 

No 
Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

1 2019 

Indonesia 

Julina Br 

Sembiring, 

Debby 

Pratiwi, 

Aprilian 

Sarumaha 

Hubungan Usia, 

Paritas Dan Usia 

Kehamilan Dengan 

Bayi Berat Lahir 

Rendah di Rumah 

Sakit Umum Mitra 

Medika Medan 

http://ejournal.helve

tia.ac.id/index.php/j

bk/article/view/411

0 

Usia ibu, 

paritas, usia 

kehamilan 

Survei analitik 

dengan 

pendekatan cross 

sectional 

Penelitian menunjukkan variabel 

usia ibu dengan bayi berat lahir 

rendah dengan uji chi-square 

diperoleh hasil p<0.05(0.000), 

paritas ibu dengan bayi berat lahir 

rendah dengan uji chi-square 

diperoleh hasil p<0.05(0.034), dan 

usia kehamilan dengan bayi berat 

lahir rendah dengan uji chi-square 

diperoleh hasil p<0.05(0.015). 

2 2019 

Indonesia 

Susi Yunita 

Haryanti, 

Dina 

Rahayunin

g 

Pangestuti, 

Apoina 

Anemia Dan Kek 

Pada Ibu Hamil 

Sebagai Faktor 

Risiko Kejadian Bayi 

Berat Lahir Rendah 

(BBLR) (Studi di 

Wilayah Kerja 

Anemia, 

KEK, 

paparan 

asap rokok 

Analitik 

observasional 

dengan 

pendekatan case 

control 

Variabel penelitian faktor risiko 

BBLR adalah anemia pada ibu (p = 

0 .00 1 , OR = 9.33 3 ) , KEK pada 

ibu (p = 0 .00 4 , OR = 7.429). 

Paparan asap rokok merupakan 

variabel confounding yang 

berhubungan dengan kejadian 

http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk/article/view/4110
http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk/article/view/4110
http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk/article/view/4110
http://ejournal.helvetia.ac.id/index.php/jbk/article/view/4110
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No 
Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

Kartini Puskesmas Juwana 

Kabupaten Pati) 

https://ejournal3.un

dip.ac.id/index.php/j

km/article/view/22

978 

BBLR (p=0,027). 

3 2019 

Inggris 

Satvinder 

Kaur , 

Choon 

Ming Ng , 

Slyvia E. 

Badon , 

Rohana 

Abdul Jalil , 

Dhivyalosi

ni 

Maykanath

an , Hip 

Seng 

Yim &Hami

d Jan Jan 

Risk factors for low 

birth weight among 

rural and urban 

Malaysian women 

https://bmcpubliche

alth.biomedcentral.c

om/articles/10.1186

/s12889-019-6864-4 

 

 

 

Usia, paritas, 

LILA 

Studi cross-

sectional 

prospektif ini 

bertujuan untuk 

mengidentifikasi 

perbedaan 

pedesaan-

perkotaan dalam 

faktor risiko berat 

badan lahir 

rendah pada 

wanita di 

Malaysia 

Prevalensi keseluruhan bayi berat 

lahir rendah adalah 6,38%. 

Wanita pedesaan memiliki lebih 

banyak bayi berat lahir rendah 

daripada wanita perkotaan (9,8% 

vs 2,0%, p  = 0,03). Regresi logistik 

mengungkapkan bahwa usia yang 

lebih tua (OR = 1,395, 95% Cl = 

1,053 hingga 1,846), paritas 

rendah (OR = 0,256, 95% Cl = 

0,088–0,747) dan lingkar lengan 

atas rendah (OR = 0,738, 95% Cl = 

0,552 hingga 0,987) 

meningkatkan risiko bayi lahir 

dengan berat badan rendah di 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22978
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22978
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22978
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22978
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Satvinder-Kaur
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Satvinder-Kaur
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Choon_Ming-Ng
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Choon_Ming-Ng
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Slyvia_E_-Badon
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Slyvia_E_-Badon
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Rohana_Abdul-Jalil
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Rohana_Abdul-Jalil
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Dhivyalosini-Maykanathan
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Dhivyalosini-Maykanathan
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Dhivyalosini-Maykanathan
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Dhivyalosini-Maykanathan
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Hip_Seng-Yim
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Hip_Seng-Yim
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Hip_Seng-Yim
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Hamid_Jan-Jan_Mohamed
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Hamid_Jan-Jan_Mohamed
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4
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No 
Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

Mohamed pedesaan, tetapi tidak pada 

wanita perkotaan. 

4 2019 

Amarika 

Serikat 

Tesfahun 

Mulatu 

Wachamo, 

Nigus 

Bililign 

Yimer , 

Asmamaw 

Demis 

Bizuneh 

 

Risk factors for low 

birth weight in 

hospitals of North 

Wello zone, Ethiopia: 

A case-control study 

https://journals.plos

.org/plosone/article?

id=10.1371/journal.

pone.0213054 

Usia 

kehamilan, 

pendidikan, 

berat badan 

ibu, 

kunjungan 

ANC, 

graviditas 

Desain studi 

kasus-kontrol 

berbasis institusi 

dilakukan dari 

10 April hingga 

15 Desember 201

6 

Berat badan ibu selama 

kehamilan, pendidikan ayah, 

komplikasi kebidanan 

sebelumnya dan tempat 

pemantauan antenatal dikaitkan 

dengan berat badan lahir rendah. 

5 2019 

Indonesia 

 

Padma 

Permana, 

Gede Bagus 

Rawida 

Wijaya 

 

 

Analisis faktor risiko 

bayi Berat Badan 

Lahir Rendah (BBLR) 

di Unit Pelayanan 

Terpadu (UPT) 

Kesehatan 

Masyarakat 

(Kesmas) Gianyar I 

tahun 2016-2017 

Usia ibu, 

jumlah 

paritas, 

status 

anemia, 

status gizi, 

jarak 

kehamilan 

dan 

Sebuah studi 

analitik case-

control dilakukan 

terhadap  

kelompok kasus 

ibu BBLR dan 

kelompok kontrol 

ibu dengan bayi 

berat normal pada 

Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara usia ibu, jumlah 

paritas, status anemia, status gizi, 

dan jarak kehamilan dengan 

kejadian berat lahir rendah (P> 

0,05). Namun, kehamilan ganda 

telah menunjukkan hubungan 

yang bermakna dengan BBLR (OR: 

14,9; 95% IK 3,2-68,5; P = 0,0001) 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6864-4#auth-Hamid_Jan-Jan_Mohamed
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213054
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213054
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213054
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0213054
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No 
Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

https://www.isains

medis.id/index.php/i

sm/article/view/48

1  

kehamilan 

ganda 

tahun 2017. maupun usia kehamilan (OR: 3,1; 

95% IK 1,02-9,50; P = 0,038). 

6 2020 

Indonesia 

Hatijar 

Hatijar 

Faktor Risiko Bayi 

Berat Lahir Rendah 

di Rumah Sakit 

Umum Daerah Haji  

http://jurnal.poltekk

esmamuju.ac.id/inde

x.php/b/article/view

/205 

 

 

Umur ibu, 

status gizi 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah 

observasional 

dengan 

pendekatan cross 

sectional study. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara umur 

ibu, status gizi BBLR dengan nilai 

(p value = 0,00 < α = 0,05). Usia 

ibu dan status gizi merupakan 

faktor yang mempengaruhi berat 

badan lahir rendah dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara usia ibu dan 

status gizi terhadap kejadian berat 

badan lahir rendah.  

7 2020 

Amerika 

Serikat 

 

Anil K. C.ID, 

Prem Lal 

Basel, 

Sarswoti 

Singh 

Low birth weight 

and its associated 

risk factors: Health 

facility-based case-

control study 

(Berat badan lahir 

Memiliki 

dapur 

serumah, 

asupan zat 

besi kurang, 

kenaikan 

Case control study 

dengan 

pendekatan 

fasilitas kesehatan 

Regresi logistik multivariat 

menemukan bahwa memiliki 

dapur di rumah tinggal yang sama 

(AOR 2.7, CI: 1.5–4.8), asupan zat 

besi kurang dari 180 tablet (AOR 

3.2, CI: 1.7–5.7), kenaikan berat 

https://www.isainsmedis.id/index.php/ism/article/view/481
https://www.isainsmedis.id/index.php/ism/article/view/481
https://www.isainsmedis.id/index.php/ism/article/view/481
https://www.isainsmedis.id/index.php/ism/article/view/481
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/b/article/view/205
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/b/article/view/205
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/b/article/view/205
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/b/article/view/205
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No 
Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

rendah dan faktor 

risiko yang terkait: 

Studi kasus kontrol 

berbasis fasilitas 

kesehatan) 

https://journals.plos

.org/plosone/article?

id=10.1371/journal.

pone.0234907 

berat badan 

ibu, penyakit 

penyerta 

selama 

kehamilan 

dan 

kelahiran 

prematur. 

badan ibu selama trimester kedua 

dan ketiga lebih sedikit dari 6,53 

kg (AOR 2,6, CI: 1,5-4,7), 

komorbiditas selama kehamilan 

(AOR 2,4, CI: 1,3-4,5), kelahiran 

prematur (AOR 2,9, CI: 1,4-6,1) 

adalah faktor risiko yang terkait 

dengan kelahiran rendah berat. 

8 2020 

Amerika 

Serikat 

M. 

Mazharul 

Islam, 

Faisal 

Ababneh, 

Tahmina 

Akter and 

M. Hasinur 

R. Khan 

 

 

Prevalence and risk 

factors for low birth 

weight in Jordan and 

its association with 

under-five mortality: 

a population-based 

analysis 

https://www.resear

chgate.net/profile/M

d-

Khan182/publicatio

n/343157901_Preval

Data 

dikumpulka

n pada 

karakteristik 

anak dan ibu 

Dalam analisis 

sekunder ini, data 

diambil dari 2012 

Jordan Population 

and Family Health 

Survey untuk 

9734 kelahiran 

hidup dalam 5 

tahun sebelum 

survei dan berat 

lahir yang 

dilaporkan. Data 

Dari 9734 kelahiran yang 

dianalisis, 13,8% memiliki berat 

lahir rendah dan 1,3% memiliki 

berat lahir sangat rendah. Usia ibu 

(< 30 dan ≥ 35 tahun), pendidikan 

(kurang dari pendidikan 

tinggi), jarak kelahiran (< 24 

bulan dan kelahiran pertama), 

kehamilan yang tidak 

direncanakan, status kekayaan 

rumah tangga (termiskin dan 

terkaya), kekerabatan, tempat 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234907
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234907
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234907
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234907
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
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ence_and_risk_factor

s_for_low_birth_weig

ht_in_Jordan_and_its_

association_with_und

erfive_mortality_a_p

opulationbased_anal

ysis/links/5f1e3c37

299bf1720d67fe46/

Prevalence-and-risk-

factors-for-low-

birth-weight-in-

Jordan-and-its-

association-with-

under-five-mortality-

a-population-based-

analysis.pdf 

dikumpulkan 

pada karakteristik 

anak dan ibu 

tinggal (wilayah tengah dan 

selatan Yordania), jenis kelamin 

perempuan, urutan kelahiran (1 

dan ≥ 6), kelahiran kembar dan 

merokok ibu selama kehamilan 

adalah faktor risiko yang 

signifikan untuk berat badan lahir 

rendah. 

 

9 2021 

Indonesia 

Adriana 

Mapandin, 

Erni Yetti 

R, Sri 

Wulan 

Faktor Risiko 

Kejadian Bayi Berat 

Lahir Rendah (BBLR) 

di RSUD Lakipadada 

Kabupaten Tana 

Anemia, 

paritas, 

frekuensi 

kunjungan 

ANC, 

Observasional 

analitik dengan 

desain penelitian 

kasus kontrol 

(Case Control) 

Hasil penelitian menemukan dari 

lima variabel berisiko terhadap 

kejadian BBLR, variabel-variabel 

(anemia OR= 1,294, p=0,005, 

frekuensi kunjungan ANC OR= 

https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Md-Khan182/publication/343157901_Prevalence_and_risk_factors_for_low_birth_weight_in_Jordan_and_its_association_with_underfive_mortality_a_populationbased_analysis/links/5f1e3c37299bf1720d67fe46/Prevalence-and-risk-factors-for-low-birth-weight-in-Jordan-and-its-association-with-under-five-mortality-a-population-based-analysis.pdf
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Handayani Toraja 

https://jurnal.unism

uhpalu.ac.id/index.p

hp/MPPKI/article/vi

ew/1500 

keterpapara

n asap 

rokok. Stress 

kehamilan 

2,715, p=0,000, keterpaparan 

asap rokok OR=1,471, p=0,002, 

stres kehamilan OR=1,262, 

p=0,000 dengan tingkat signifikan 

masing-masing p<0,05) terbukti 

berisiko terhadap BBLR. 

10 2021 

Indonesia 

Myrna 

Lestari, 

Aida 

Fitriani, 

Nizan 

Mauyah, N 

Norisa 

Analisis Faktor 

Risiko Kejadian 

BBLR di Rumah Sakit 

Umum Cut Meutia 

Kabupaten Aceh 

Utara 

https://ejournal.polt

ekkespontianak.ac.id

/index.php/JKK/arti

cle/view/844 

Usia ibu, 

paritas, 

risiko jarak 

kehamilan 

Case control 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif dan 

kualitatif (metode 

campuran). 

Pengujian analisis univariat, 

ditemukan usia ibu berisiko BBLR 

pada kasus; 55,6% pada kontrol 

15,6%, paritas dalam kasus; 

62,2% kontrol, 46,7%, jarak 

kehamilan pada kasus 22,2%, 

kontrol 4,4%, hasil uji bivariat 

dalam penelitian ini menunjukkan 

hubungan yang signifikan positif 

antara variabel usia ibu (p = 

0,000), paritas (p = 0,138 ), masa 

kehamilan (p = 0,000), riwayat 

komplikasi (p = 0,000) dan 

riwayat sosial ekonomi keluarga 

(p = 0,020). dengan kejadian 

https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/1500
https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/1500
https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/1500
https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MPPKI/article/view/1500
https://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/index.php/JKK/article/view/844
https://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/index.php/JKK/article/view/844
https://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/index.php/JKK/article/view/844
https://ejournal.poltekkespontianak.ac.id/index.php/JKK/article/view/844
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No 
Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

BBLR. Sedangkan variabel interval 

kehamilan (p = 0,013) tidak 

berhubungan bermakna dengan 

kejadian BBLR.  

11 2022 

Kanada 

Fitriani 

Hamsir, 

Suryani 

As’ad, Andi 

Mardiah 

Tahir, 

Deviana 

Soraya, 

Masita 

Fujiko, Sitti 

Maisuri T. 

Chaild, 

Irfan Idris, 

Agussalim 

Bukhari, 

Mochamma

d Hatta, 

Macro- and 

Micronutrient of 

Junk Food and 

Preeclampsia on 

Pregnant Women 

 

https://scholar.googl

e.com/scholar?hl=id

&as_sdt=0%2C5&q=

macro+and+micronu

trient+of+junk+food

+and+preeclampsia+

on+pregnant+wome

n&btnG=  

 

Asupan 

lemak, 

Vitamin C, 

Natrium, 

Frekuensi 

konsumsi 

junk food 

Studi kasus-

kontrol ini 

dilakukan pada 

148 sampel, 

meliputi ibu hamil 

dengan 

preeklamsia (n = 

74) dan ibu hamil 

normal (n = 74) 

dengan usia 

kehamilan > 20 

minggu. 

Regresi logistik biner 

menunjukkan bahwa asupan 

lemak (p = 0,005), vitamin C (p = 

0,002), dan natrium (p = 0,036) 

yang terkandung dalam junk food 

berhubungan secara signifikan 

dengan PE. Frekuensi konsumsi 

junk food juga berpengaruh 

signifikan terhadap kejadian 

preeklamsia (p=0,013). 

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=macro+and+micronutrient+of+junk+food+and+preeclampsia+on+pregnant+women&btnG
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Burhanudd

in Bahar, 

Suradi 

Efendi 

12 2022 

Indonesia 

Rida 

Amelia, 

Sartika, 

Mansur 

Sididi 

Faktor Risiko 

Kejadian Bayi Berat 

Lahir Rendah (BBLR) 

di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kaluku 

Bodoa Kota 

Makassar 

https://jurnal.fkm.u

mi.ac.id/index.php/

woph/article/view/

366 

Umur ibu 

saat 

melahirkan, 

tingkat 

pendidikan  

ibu, tinggi 

badan ibu, 

komplikasi 

kehamilan, 

riwayat  

penyakit, 

kekurangan 

energi 

kronik 

Epidemiologi 

analitik dengan 

rancangan case 

control 

Dari hasil analisis menggunakan 

uji chi-square dan Odd Rasio 

bahwa  umur ibu saat melahirkan, 

tingkat pendidikan ibu dan tinggi 

badan ibu bukan merupakan 

faktor risiko yang signifikan 

terhadap kejadian BBLR di 

Wilayah Puskesmas Kaluku Bodoa 

Kota Makassar dengan tingkat 

signifikan > 0,05. Sedangkan 

komplikasi kehamilan, riwayat  

penyakit dan kekurangan energi 

kronik merupakan faktor risiko 

kejadian BBLR di Wilayah 

Puskesmas Kaluku Bodoa Kota 

Makassar dengan tingkat 

signifikan < 0,05.  

https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/366
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/366
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/366
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/366
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Tahun/ 

Negara 
Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

13 2022 

Indonesia 

Ria 

Pancaward

ani, Rizky 

Amelia, Sri 

Wahyuni 

Usia Kehamilan Ibu 

Mempengaruhi 

Keluaran Bayi 

Dengan Berat Badan 

Lahir Rendah 

https://ejournal.polt

ekkessmg.ac.id/ojs/i

ndex.php/micajo/art

icle/view/8312 

Umur ibu, 

pendidikan, 

paritas, 

umur 

kehamilan, 

umur 

kehamilan, 

preeklampsi

a, jumlah 

ANC, LILA, 

dan kadar 

Hb 

Observasi analitik 

dengan 

pendekatan case 

control 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel bebas yang 

mempengaruhi kejadian bayi 

berat lahir rendah (BBLR) adalah 

umur kehamilan ibu. Usia 

kehamilan ibu menghasilkan p-

value sebesar 0,001, sehingga 

variabel ini memiliki hubungan 

yang bermakna dengan kejadian 

bayi berat lahir rendah 

(BBLR). Variabel yang tidak 

mempengaruhi kejadian BBLR 

adalah umur, pendidikan, paritas, 

jarak kehamilan, preeklampsia, 

jumlah ANC, LILA, dan kadar Hb 

14 2022 

Indonesia 

Nurhayati, 

Sitti 

Hadriyanti 

Hamang, 

Halida 

Thamrin 

Faktor Risiko Umur, 

Paritas, dan Lingkar 

Lengan Atas Ibu 

Hamil terhadap 

Kejadian Berat 

Badan Lahir Rendah 

Lingkar 

lengan atas, 

umur ibu, 

paritas 

Survey analitik 

dengan 

pendekatan case 

control study 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada pengaruh dan 

bermakna antara lingkar lengan 

atas ibu dengan kejadian BBLR, 

berisiko tapi tidak bermakna 

antara umur ibu dengan kejadian 

https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/micajo/article/view/8312
https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/micajo/article/view/8312
https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/micajo/article/view/8312
https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/micajo/article/view/8312
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https://jurnal.fkm.u

mi.ac.id/index.php/

wom/article/view/3

40 

BBLR, tidak berisiko dan tidak 

bermakna tetapi merupakan 

faktor protektif antara paritas ibu 

dengan kejadian BBLR. 

15 2022 

Indonesia 

Andi Nisa 

Fathimiyah 

Afidah, 

Rahma 

Rahma, 

Stang 

Analisis Faktor 

Risiko yang 

Mempengaruhi 

Kejadian Bayi Berat 

Lahir Rendah 

 

https://jikm.upnvj.ac

.id/index.php/home/

article/view/515  

 

Anemia, 

Paritas, Usia 

Ibu 

Studi kasus 

kontrol yang 

berlangsung pada 

bulan Maret-April 

2023 di RSIA 

Ananda Makassar 

Faktor yang mempengaruhi 

kejadian BBLR adalah usia 

(p=0,002), paritas (p=0,009), dan 

anemia (p=0,013). Adapun 

variabel yang bukan faktor risiko 

BBLR adalah pendidikan (p=1,00), 

pekerjaan (p=0,599), hipertensi 

(p=0,49) dan kehamilan kembar 

(p=0,303). 

https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/wom/article/view/340
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/wom/article/view/340
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/wom/article/view/340
https://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/wom/article/view/340
https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/515
https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/515
https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/515
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Berdasarkan kajian pustaka tersebut, perbedaan penelitian yang 

akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek 

penelitian, variabel, waktu dan tempat penelitian. Adapun subjek penelitian 

ini adalah ibu yang melahirkan di Puskesmas Caile pada periode Januari-

Desember tahun 2022 dan peneliti menambahkan variabel kebiasaan 

konsumsi Junk Food dimana variabel tersebut belum pernah diteliti 

sebelumnya. Waktu penelitian diambil pada bulan Agustus-September 2023 

dan tempat penelitian adalah di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Berat Badan Lahir Rendah 

Definisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut World Health 

Organization (WHO) merupakan berat badan saat lahir < 2.500 gr ( < 5,5 

pon). Bayi berat lahir rendah sekitar 20 kali untuk mengalami kematian 

dibandingkan dengan bayi yang berat badannya lebih berat/normal. 

Berat badan lahir rendah sering terjadi di negara berkembang daripada 

negara maju (WHO , 2019). 

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)  

mendefinisikan berat badan lahir rendah sebagai persentase bayi baru 

lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram saat lahir. Berat badan 

lahir rendah dianggap sebagai salah satu indikator terpenting peluang 

kelangsungan hidup bayi baru lahir (WHO & UNICEF, 2023). 

B. Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah 

Adapun klasifikasi berat badan lahir rendah (BBLR) menurut WHO 

(2018), antara lain : 

a. Klasifikasi BBLR berdasarkan berat lahir 

1) Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gr, disebut bayi 

berat lahir rendah (BBLR) 

2) Bayi dengan berat lahir sangat rendah (BBLSR) atau very low 

birth weight (VLBW) adalah bayi yang lahir dengan berat 

badan lahir antara 1.000-1.500 gr. 

3) Bayi berat lahir amat sangat rendah (BBLASR) adalah bayi 

dengan berat lahir kurang dari 1.000 gr. 
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b. Klasifikasi BBLR menurut gestasi/masa kehamilan : 

1) Prematuritas murni 

Kelahiran prematur murni adalah berat badan lahir rendah 

dengan usia kehamilan < 37 minggu dengan berat badan sesuai 

usia kehamilannya. Hal ini sering disebut dengan neonatus kurang 

bulan sesuai masa kehamilan (NKB-SMK). WHO (2018) 

mengatakan, prematuritas dapat diklasifikasikan menjadi : 

a) Extremely preterm, yaitu bayi prematur yang usia 

kehamilannya kurang dari 28 minggu. 

b) Very preterm, yaitu bayi prematur yang usia kehamilannya 

antara 28 minggu dan kurang 32 minggu. 

c) Moderate to late preterm, yaitu bayi prematur yang usia 

kehamilannya antara 32 minggu dan kurang dari 37 

minggu. 

2) Dismaturitas 

Dismaturitas merupakan bayi yang berat badannya di 

bawah berat badan kehamilan normal, yaitu berat badan berada 

kurang dari persentil ke-10 pada kurva pertumbuhan intrauterin 

(grafik lubchenco) kondisi ini disebut Kecil Masa Kehamilan 

(KMK). Penyebab Kecil Masa Kehamilan adalah terjadinya 

pertumbuhan janin terganggu atau intrauterine growth 

retardation  (IUGR) (Sembiring et al., 2019).  

C. Permasalahan pada BBLR 

Bayi dengan BBLR lebih mudah mengalami kematian atau 

mengalami masalah kesehatan yang serius. Berat bayi dan masa 
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kehamilan menggambarkan risiko semakin kecil berat bayi dan semakin 

muda masa kehamilan maka semakin besar risikonya (Depkes, 2014). 

1. Asfiksia  

BBLR bisa kurang, cukup atau lebih bulan, semuanya berdampak 

pada proses adaptasi pernafasan waktu lahir sehingga mengalami 

asfiksia lahir. BBLR membutuhkan kecepatan dan keterampilan 

dalam tindakan resusitasi. 

2. Gangguan pernafasan 

Gangguan nafas yang sering terjadi pada BBLR kurang bulan 

adalah penyakit membran hialin, sedangkan pada BBLR lebih 

bulan adalah aspirasi mekonium. 

3. Hipotermia 

Hipotermia terjadi karena hanya sedikitnya lemak tubuh dan 

sistem pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum matang.  

4. Hipoglikemia 

Hipoglikemia terjadi karena hanya sedikitnya simpanan energi 

pada bayi baru lahir dengan BBLR sehingga membutuhkan ASI 

sesegera mungkin setelah lahir. 

5. Infeksi  

Infeksi terjadi karena sistem kekebalan tubuh BBLR belum 

matang. Oleh karena itu, keluarga dan petugas kesehatan harus 

menjaga kebersihan agar tidak terjadi penularan. 

6. Ikterus (kadar bilirubin yang tinggi) 

Ikterus terjadi karena fungsi hati belum matang. Bayi dengan 

BBLR menjadi kuning lebih awal dan lebih lama dari pada bayi 

yang cukup beratnya. 
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7. Masalah pendarahan 

Masalah pendarahan berhubungan dengan belum matangnya 

sistem pembekuan darah saat lahir.  

Berat lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan 

balita jangka panjang. Bayi dengan BBLR juga berisiko mengalami 

gangguan tumbuh kembang dan dapat kehilangan fungsi intelektual. 

Selain itu, bayi lebih rentan mengalami infeksi dan hipotermia (Azriful et 

al., 2018). 

D. Faktor Risiko Kejadian BBLR 

Menurut WHO (2004), bayi dengan BBLR adalah salah satu hasil 

dari kelahiran prematur (sebelum 37 minggu kehamilan) atau 

pembatasan pertumbuhan janin (intrauterine). Berat lahir rendah sangat 

erat kaitannya dengan mortalitas dan morbiditas janin dan neonatal, 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan penyakit 

kronis. Banyak faktor yang mempengaruhi durasi kehamilan dan 

pertumbuhan janin yang akan berpengaruh pada berat bayi.  

Faktor risiko kejadian BBLR menurut WHO (2004), Depkes RI 

(2009) dan Manuaba (2010) antara lain : 

1. Faktor Ibu 

a. Usia < 20 tahun dan > 35 tahun 

Usia adalah umur seseorang yang dihitung mulai dilahirkan 

sampai dengan ulang tahun. Ibu hamil yang memiliki umur < 20 tahun 

merupakan usia ibu yang berisiko mengalami permasalahan 

kesehatan 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang 

memiliki usia yang cukup. WHO menganjurkan bahwa usia yang 

dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 
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hingga 35 tahun. Persentase tertinggi bayi dengan berat badan lahir 

rendah terdapat pada kelompok remaja dan wanita berusia lebih dari 

40 tahun (WHO, 2018). 

Usia ibu memiliki peran penting selama masa kehamilan, usia 

yang memiliki resiko tinggi terjadinya BBLR yaitu usia < 20 tahun dan 

> 35 tahun. Hal ini dikarenakan penyaluran nutrisi dari ibu ke janin 

tidak adekuat. Usia ibu < 20 tahun dimana organ reproduksi belum 

berfungsi sempurna, sedangkan usia > 35 tahun terjadinya 

penurunan fungsi organ reproduksi, penurunan fungsi hormon-

hormon yang mengatur organ reproduksi, penyakit penyerta yang 

dibawa oleh ibu seperti hipertensi dan diabetes melitus (Helena et al., 

2021). 

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak-anak 

menuju usia dewasa. Fungsi sistem organ reproduksi pada remaja, 

salah satunya ovarium mulai berfungsi karena adanya pengaruh dari 

hormon gonadotropin, sehingga apabila remaja tersebut mengalami 

persaingan zat-zat penting untuk proses pematangan dan harus 

didukung oleh asupan makanan dan zat penting lainnya. Kehamilan 

pada remaja usia < 20 tahun cenderung membutuhkan gizi lebih 

untuk pertumbuhan janin dan pertumbuhan fisik remaja, serta 

membutuhkan kesiapan dari segi psikologis untuk menerima 

kehamilannya (Widyastuti & Azinar, 2021). 

Penelitian yang dilakukan Lestari (2021) juga menyebutkan 

bahwa usia ibu < 20 tahun dan > 35 tahun lebih beresiko terhadap 

terjadinya BBLR sebanyak 6,786 kali jika dibandingkan usia ibu yang 

berusia ≥ 20 dan ≤ 35 tahun. Tubuh seorang remaja belum siap untuk 
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mengalami kehamilan hal ini juga dapat disebabkan kecukupan gizi 

pada usia tersebut, jika kehamilan terjadi pada usia tersebut maka 

resiko melahirkan berat bayi lahir rendah menjadi lebih tinggi 

dibandingkan kehamilan pada usia normal.  

b. Paritas 

Paritas merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 

jumlah kelahiran yang dialami ibu. Kesejahteraan janin selama 

kehamilan dapat dipengaruhi oleh paritas yang merupakan masalah 

yang signifikan. Kemungkinan kejadian BBLR dapat meningkat 

dengan status paritas tinggi. Hal ini terjadi ketika kapasitas rahim 

untuk menyediakan nutrisi selama kehamilan menurun, sehingga 

penyaluran nutrisi antara ibu dan janin (WHO, 2018). 

Paritas yang berisiko terhadap kejadian berat badan lahir 

rendah yakni 1 anak atau ≥ 4 anak, serta rentan paritas yang tidak 

berisiko yaitu 2 sampai 3 anak. Pada anak dengan kehamilan pertama 

akan meningkatkan risiko kelahiran BBLR karena faktor pengalaman 

dan merupakan tempat jalan yang lahir baru yang akan dijalani 

rahim. Jika melahirkan ≥ 4 kali, kemampuan rahim akan menurun 

yang diakibatkan jaringan parut uterus sehingga persediaan darah ke 

plasenta tidak adekuat yang berujung pada kurang optimalnya nutrisi 

ke janin akibat aliran darah yang tidak cukup (Depkes, 2011). 

c. Jarak Kehamilan 

Jarak kehamilan adalah selisih waktu antara kehamilan 

sebelumnya dengan kehamilan selanjutnya. Jarak kehamilan yang 

terlalu dekat perlu diwaspadai karena fungsi alat reproduksi tidak 

berfungsi secara optimal sehingga memungkinkan pertumbuhan 
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janin kurang baik. Selain itu bayi yang dilahirkan dapat mengalami 

berat badan lahir rendah, nutrisi kurang baik, waktu/lama menyusui 

berkurang. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun dapat menimbulkan 

pertumbuhan janin yang kurang baik, persalinan lama dan 

pendarahan saat persalinan karena rahim belum pulih dengan baik. 

Jarak kelahiran lebih lama akan memberikan kesempatan pada ibu 

untuk memperbaiki gizi dan kesehatannya (Manuaba, 2012). 

Jarak kehamilan sangat mempengaruhi kesehatan ibu hamil 

dan janin sehingga seorang wanita perlu waktu 2-3 tahun untuk pulih 

sempurna dan siap untuk hamil lagi. kehamilan dengan jarak yang 

terlalu dekat mengindikasikan kurang siapnya rahim untuk menjadi 

tempat implantasi embrio sehingga jika terjadi kehamilan maka 

pertumbuhan juga tidak optimal. Jarak kehamilan yang < 2 tahun 

meningkatkan kejadian bayi berat lahir rendah karena pada masa 

tersebut alat reproduksi belum pulih sempurna sehingga asupan 

nutrisi yang dihasilkan kurang dan akan mempengaruhi 

pertumbuhan janin (Arsesiana, 2021). 

Jarak kehamilan yang pendek akan menyebabkan seorang ibu 

belum cukup waktu untuk memulihkan kondisi tubuh kurang sehat 

inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu dan 

bayi yang dilahirkan serta risiko terganggunya sistem reproduksi. 

Sistem reproduksi yang dikandungnya sehingga berpengaruh 

terhadap berat badan lahir. Ibu hamil yang jarak kehamilannya 

kurang dari dua tahun, kesehatan fisik dan kondisi rahimnya masih 

butuh istirahat yang cukup . 



30 
 

  

Penelitian yang dilakukan Wahyuni et al., (2021) juga 

menyebutkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan terlalu dekat 

memiliki risiko terjadi BBLR. Jarak kehamilan ibu yang dekat akan 

menyebabkan kondisi seorang ibu belum cukup waktu untuk 

memulihkan  kondisi  fisiologi  tubuhnya setelah melahirkan 

sebelumnya. Kondisi  tubuh  ibu  hamil  yang  kurang sehat inilah 

yang dapat menjadi faktor penyebab terganggunya sistem reproduksi 

sehingga pertumbuhan dan perkembangan  janin  yang  dikandung 

sehingga  berpengaruh  terhadap  berat badan saat lahir. 

d. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah suatu yang dilakukan, diperbuat, dikerjakan 

untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan uang. Jadi pekerjaan 

yang dilakukan akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan 

seseorang, tetap atau tidaknya menerima penghasilan dan waktu 

menerima gaji atau upah “labour force concept” (Sukfitrianty et al., 

2016). 

Pekerjaan dapat mempengaruhi kejadian BBLR hal ini 

berkaitan dengan daya beli dan kemampuan ekonomi untuk 

pemenuhan kecukupan asupan nutrisi dan pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan, disamping itu masalah pekerjaan berhubungan 

dengan aktivitas fisik karena berhubungan dengan faktor kelelahan, 

mengangkat beban berat serta kompensasi nilai uang yang didapat 

sebagai upah gaji, jika pendapatan rendah maka kemungkinan untuk 

biaya pemeriksaan dan perawatan selama masa kehamilan tidak 

dilaksanakan (Helena et al., 2021). 
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Menurut Sastri (2022) pekerjaan juga dihubungkan dengan 

penghasilan yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi 

wanita hamil tersebut. BBLR dapat terjadi pada wanita yang bekerja 

terus menerus selama kehamilan, terutama bila pekerjaan tersebut 

memerlukan kerja fisik atau berdiri untuk waktu yang lama. Keadaan 

ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serta 

kesejahteraan janin yang dikandungnya. 

e. Pendidikan 

Tingkat pendidikan ibu akan menentukan tingkat pemahaman 

dan penerimaan seseorang terhadap suatu pengetahuan, hal ini 

sejalan dengan konsep teori dari Lawrence Green, bahwa 

pengetahuan merupakan faktor predisposing dan berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang  (Helena et al., 2021). 

Pendidikan memegang peranan penting pada pembangunan 

sosial dan ekonomi yang akan berdampak pada status kesehatan. 

Kurangnya pendidikan akan berimplikasi pada kurangnya 

kemampuan untuk menemukan, memahami dan menggunakan 

informasi kesehatan yang tersedia. Tingkat pendidikan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi berat badan 

lahir bayi melalui pengetahuan yang diperoleh terkait perawatan dan 

nutrisi selama kehamilan (Sadarang, 2021). 

Semakin tinggi pendidikan ibu maka akan semakin mudah ibu 

dalam mencerna informasi yang diperolehnya. Ibu hamil dengan 

pendidikan tinggi dapat lebih mudah memperoleh dan mencerna 

informasi seputar kehamilan sehingga dapat mengatur dengan baik 
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asupan dan perawatan apa saja yang perlu dilakukan agar bayi yang 

dilahirkan dalam kondisi sehat (Sohibien & Yuhan, 2019). 

f. Tingkat Ekonomi 

Faktor risiko kelangsungan hidup ibu dan bayi secara tidak 

langsung mungkin disebabkan oleh sosial ekonomi masyarakat. 

Populasi ini biasanya sulit dijangkau layanan dan informasi 

kesehatan. Serupa dengan ini, kelompok berpenghasilan rendah 

biasanya menunjukkan tingkat kemandirian dan keterlibatan yang 

tidak dapat diterima dalam merencanakan kegiatan pengembangan 

kesehatan prenatal (Riska et al., 2022). 

Anak yang dibesarkan di keluarga yang memiliki ekonomi 

tinggi dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan baik dibandingkan 

dengan anak yang dibesarkan di keluarga yang berekonomi rendah 

(Sembiring et al., 2019). Menurut Sitorus et al., (2022) salah satu 

penyebab terjadinya BBLR adalah faktor sosial ekonomi terutama 

pendapatan secara logika dengan pendapatan yang mencukupi maka 

daya beli juga akan meningkat secara keseluruhan termasuk untuk 

konsumsi. Pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan 

kualitas dan kuantitas hidangan. Semakin tinggi status ekonomi maka 

semakin baik makanan yang diperoleh. Dengan kata lain, semakin 

tinggi penghasilan tersebut untuk membeli daging, buah, sayuran dan 

beberapa jenis bahan makanan lainnya. 

g. Merokok 

Ibu yang merokok memiliki peluang lebih besar melahirkan 

bayi BBLR dari pada yang tidak merokok karena kandungan nikotin 

pada rokok akan menimbulkan kontraksi pada pembuluh darah yang 
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mengakibatkan aliran darah janin akan berkurang dan distribusi zat-

zat yang bermanfaat bagi janin ikut berkurang. Sedangkan karbon 

monoksida pada rokok dapat mengikat HB dalam darah yang 

menyebabkan distribusi zat makanan ke janin menjadi terganggu 

sehingga bayi yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan yang 

rendah (Sohibien & Yuhan, 2019). 

h. Alkohol 

Penggunaan alkohol dan rokok secara aktif maupun pasif 

dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh manusia. Alkohol 

merupakan salah satu zat teratogen yang dapat menyebabkan 

gangguan pada kehamilan. Alkohol dapat melintasi plasenta barrier 

atau penghalang plasenta dan diketahui bahwa metabolisme alkohol 

pada janin dua kali lebih lambat dibandingkan pada ibu. Konsumsi 

alkohol pada ibu hamil dapat menyebabkan aborsi spontan, kelahiran 

prematur, atresia anal, hambatan pertumbuhan serta melahirkan bayi 

dengan BBLR (Fitriana, 2019). 

i. Kekurangan Energi Kronik (KEK) 

Suatu kondisi yang disebut kekurangan energi kronis 

menyebabkan ibu hamil mengalami malnutrisi kronis jangka panjang 

(asupan rendah kalori dan protein) yang mencegah tubuh mereka 

mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Akibatnya, tubuh 

mengalami perubahan yang tidak sepenuhnya ideal, baik secara fisik 

maupun mental (Kemenkes RI, 2019). 

Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi 

lahir mati, kematian neonatal,  cacat bawaan, anemia pada bayi, 
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asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), lahir dengan berat 

badan lahir rendah (BBLR). Gizi yang jelek sebelum terjadinya 

kehamilan maupun pada waktu sedang hamil, lebih sering 

mengakibatkan abortus, BBLR, hambatan pertumbuhan otak janin, 

anemia pada bayi baru lahir, bayi lahir mudah terkena infeksi, lahir 

mati dan jarang menyebabkan cacat bawaan (Riska et al., 2022). 

Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan indikator status gizi 

ibu hamil. LILA diasumsikan ukuran yang tidak terpengaruh dengan 

berat badan ibu dan bayi dalam kandungan. Di Indonesia batas 

ambang LILA normal adalah 23,5 cm. Ibu hamil dengan ukuran LILA < 

23,5 cm berisiko menderita KEK yang menyebabkan prematuritas 

dan risiko Berat Badan Lahir Rendah (Permenkes RI, 2016). 

Ibu hamil yang KEK akan berpengaruh terhadap persalinan 

seperti persalinan sulit dan lama, persalinan belum waktunya 

(prematur), pendarahan setelah persalinan dan persalinan dengan 

proses operasi semakin meningkat. Ibu hamil yang mengalami KEK 

juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan janin seperti 

keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, 

anemia pada bayi, janin mati dalam kandungan serta lahir dengan 

BBLR (Haryanti, 2019). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Amelia et al., (2022) yang menunjukkan bahwa wanita hamil 

pada kelompok yang memiliki LILA < 23,5 (Ada KEK) mempunyai 

risiko sebesar 4,561 kali untuk melahirkan BBLR dibandingkan 

dengan kelompok ibu yang LILA > 23,5. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Haryanti (2019) juga menunjukkan bahwa KEK 
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berisiko 2,654 kali menyebabkan BBLR dibandingkan ibu yang tidak 

mengalami KEK.  

j. Anemia  

Anemia adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) di 

dalam darah kurang dari 12 g/dl. Anemia sering terjadi pada 

perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang 

mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan 

haid/haid abnormal dan penyakit lainnya seperti kecacingan, malaria 

dan lain sebagainya. Pada ibu hamil, dikatakan anemia jika kadar Hb 

pada trimester I dan 3 < 11 g/dl atau pada trimester II < 10,5 g/dl 

(Kemenkes RI, 2021). 

Anemia dalam kehamilan dapat terjadi karena peningkatan 

volume plasma darah yang menyebabkan kadar hemoglobin dalam 

darah menurun. Anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan 

zat besi (ferritin) dan bertambahnya absorbsi zat besi yang 

digambarkan dengan meningkatnya kapasitas pengikatan besi, 

sehingga mengakibatkan habisnya simpanan besi, berkurangnya 

kejenuhan  tranferin, berkurangnya jumlah protoporfirin yang diubah 

menjadi heme seiring dengan menurunnya kadar feritin serum. 

Sehingga terjadi anemia dengan ditandai rendahnya kadar Hb 

(Haryanti, 2019). 

Ibu hamil yang menderita anemia menyebabkan kurangnya 

suplai darah pada plasenta yang akan berpengaruh pada fungsi 

plasenta terhadap janin. Ibu selama kehamilan mengalami perubahan 

fisiologis yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah plasma 

darah dan sel darah merah yang dapat dilihat dalam bentuk 
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penurunan kadar hemoglobin. Hal ini akan mempengaruhi oksigen ke 

rahim dan mengganggu kondisi intrauterine khususnya pertumbuhan 

janin akan terganggu sehingga berdampak pada janin lahir dengan 

BBLR (Haryanti, 2019). 

Faktor penyebab anemia yaitu kepatuhan mengkonsumsi 

tablet zat besi, status gizi, pendapatan, pengetahuan, perilaku ibu 

hamil yang tidak baik, sosial ekonomi dan kurangnya pengayoman 

keluarga terhadap kedisiplinan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet 

Fe  (Koerniawati, 2022). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mapandin et al., (2021) bahwa 

ibu yang mengalami anemia 1,294 kali berisiko mengalami BBLR. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2019) 9 kali lebih 

berisiko melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu 

yang tidak anemia pada saat hamil. Kadar Hb berhubungan dengan 

kejadian BBLR, hal ini disebabkan karena apabila ibu hamil 

mengalami anemia maka pasokan O2 untuk jaringan menurun dan 

pengangkutan CO2 dari jaringan menjadi terhambat sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan jaringan baik pada janin maupun pada 

plasenta sehingga dapat mengakibatkan kematian janin dalam 

kandungan, abortus, cacat bawaan, partus prematur, partus lama dan 

lain-lain.  

k. Konsumsi Junk Food 

Pola makan merupakan salah satu cara atau usaha dalam 

pengaturan jumlah, frekuensi dan jenis makanan dengan informasi 

gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan. Status 
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nutrisi, mencegah dan membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 

2009). 

Kebiasaan pola makan yang buruk pada ibu hamil dapat 

mengakibatkan tekanan darah naik seperti makanan tinggi garam 

dan lemak yang dapat meningkatkan volume darah dan membuat 

jantung memompa lebih cepat. Ibu yang sering mengkonsumsi 

makanan manis, minuman bersoda dan junk food juga berisiko 

terjadinya preeklampsia karena dalam makanan dan minuman 

tersebut mengandung natrium yang dapat meningkatkan volume 

darah sehingga memaksa jantung memompa lebih kuat (Amalina et 

al., 2022). 

Menu makanan untuk ibu hamil pada dasarnya tidak banyak 

berbeda dari menu sebelum hamil, kelompok bahan makanan yang 

direkomendasikan yakni roti, sereal, sayuran, buah, susu dan 

olahannya, daging, ayam, ikan, kacang-kacangan, minyak dan gula. 

Menu makanan bagi ibu hamil perlu divariasikan dengan bahan 

makanan yang beraneka ragam. Menu ibu hamil harus dibatasi dari 

bahan makanan instan berbahaya bagi ibu hamil, yaitu kandungan 

garam yang tinggi dapat menjadi penyebab hipertensi dan 

preeklamsia, kandungan pengawet dan pewarna, makanan instan 

khususnya mie instan lebih lama dicerna sehingga dapat mengganggu 

pencernaan. Makanan seperti junk food juga perlu dihindari karena 

zat gizi yang dikandung tidak seibang bagi ibu hamil, meningkatkan 

resiko alergi, resiko penyakit jantung dan obesitas (Swamilaksita et 

al., 2019). 
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Makanan yang termasuk junk food yaitu makanan kaleng, 

makanan gorengan, makanan daging yang diproses, mie instan, 

makanan yang dibakar atau dipanggang, makanan asinan, olahan 

keju, makanan manis beku, makanan daging berlemak dan jeroan. 

Makanan yang digoreng akan menghasilkan acrylamide. Zat 

acrylamide merupakan bahan kimia yang dapat terbentuk saat 

makanan digoreng pada suhu yang sangat tinggi, seperti kentang 

goreng, keripik kentang dan makanan lain yang termasuk junk food. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Pedersen et al., (2012) 

menemukan bahwa ibu dengan konsumsi makanan yang kaya 

akrilamida, seperti kentang goreng, dapat menyebabkan lingkar 

kepala lebih kecil dan berat badan lahir rendah pada bayi. 

Penelitian yang dilakukan Hamsir et al., (2022) menyebutkan 

bahwa ibu semakin banyak junk food yang dikonsumsi, semakin 

tinggi risiko mengalami preeklampsia. Asupan lemak harian 

ditemukan secara langsung mempengaruhi konsentrasi trigliserida 

plasma, kolesterol dan total lemak dalam darah. Dilaporkan bahwa 

trigliserida plasma, kolesterol lipoprotein densitas rendah dan asam 

lemak bebas secara signifikan lebih besar pada wanita hamil dengan 

preeklampsia daripada wanita hamil yang sehat. 

2. Faktor Kehamilan 

a. Umur kehamilan 

Usia kehamilan adalah taksiran usia janin yang dihitung dari 

hari pertama masa haid normal sampai saat melahirkan. Umur 

kehamilan ibu umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari. 

Pembagian usia kehamilan dibagi kelompok yaitu : 
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1) Preterm : usia kehamilan kurang 37 minggu 

2) Aterm : usia kehamilan antara 37 dan 42 minggu 

3) Post Term : usia kehamilan 42 minggu 

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan 

makanan dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan 

disesuaikan dengan kondisi tubuh dan perkembangan janin. Berat 

badan bayi semakin bertambah sesuai usia kehamilan. Faktor usia 

kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin pendek 

masa kehamilan semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat 

tubuhnya, sehingga akan turut mempengaruhi berat badan bayi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa umur kehamilan mempengaruhi 

BBLR.  

Berdasarkan hasil penelitian Srimiyati & Ajul (2021) 

menyebutkan bahwa besarnya resiko jika bayi lahir pada umur 

kehamilan < 37 minggu sebesar 2.097 kali lipat dibanding bayi yang 

lahir pada umur kehamilan > 38 minggu. Umur kehamilan 37 minggu 

merupakan usia kehamilan yang baik bagi janin. Bayi yang hidup 

dalam rahim ibu sebelum usia kehamilan 37 minggu belum dapat 

tumbuh secara optimal sehingga berisiko bayi memiliki berat lahir 

kurang dari 2.500 gr. 

b. Komplikasi kehamilan 

Komplikasi kehamilan adalah masalah kesehatan yang sering 

terjadi selama kehamilan dan juga persalinan. Masalah kesehatan 

dapat terjadi saat sebelum ibu hamil dan berdampak pada komplikasi 

kehamilan dan akan berakibat pada kesehatan bayi yang dilahirkan 

(Arsesiana, 2021). 
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Bayi berat lahir rendah dapat terjadi pada ibu mengalami 

gangguan/komplikasi selama kehamilan seperti hipertensi 

gravidarum, hipotensi, anemia, preeklampsia dan eklampsia. 

Penyakit yang berhubungan langsung dengan kehamilan misalnya 

pendarahan antepartum, trauma fisik dan psikologis, diabetes melitus 

dan penyakit infeksi menjadi salah satu penyebab BBLR karena janin 

tumbuh lambat atau memperpendek usia kehamilan (Amelia et al., 

2022). 

c. Kehamilan ganda 

Pertumbuhan janin pada kehamilan kembar bergantung pada 

faktor plasenta apakah menjadi satu (sebagian besar hamil kembar 

monozigotik) atau bagaimana lokalisasi implantasi plasentanya. Dari 

kedua faktor tersebut, mungkin janin yang mempunyai jantung salah 

satu janin lebih kuat dari yang lain, sehingga janin yang memiliki 

jantung lemah mendapat nutrisi yang kurang yang menyebabkan 

pertumbuhan terlambat sampai kematian janin dalam rahim. Selain 

itu kebutuhan zat-zat akan makanan pada kehamilan ganda 

bertambah yang dapat menyebabkan anemia sehingga berisiko 

mengalami BBLR. Pada kehamilan ganda distensi uterus berlebihan, 

sehingga melewati batas toleransi dam sering terjadi partus 

prematurus (Manuaba, 2010). 

Penelitian yang dilakukan Permana et al., (2019) juga 

menyebutkan bahwa ibu dengan kehamilan  ganda  memiliki  risiko  

melahirkan  bayi  BBLR 14,9 kali lebih tinggi dibandingkan ibu tanpa 

kehamilan ganda. Hasil penelitian juga menunjukkan pada kelompok 

BBLR terdapat 19 (36,5%) responden dengan kehamilan ganda, 
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sedangkan kelompok kontrol (normal) terdapat 2 (3,7%) responden 

dengan kehamilan ganda. Berat badan  janin  pada  kehamilan  

kembar  lebih  ringan  dari   pada   janin   pada   kehamilan   tunggal   

pada   umur  kehamilan  yang  sama.  Berat  badan  janin  pada   

kehamilan   kembar   rata-rata 1.000 gr lebih ringan dari pada janin 

kehamilan tunggal dan pada umumnya memiliki berat kurang dari 

2.500 gr. 

3. Faktor Janin 

a. Cacat bawaan 

Cacat bawaan yaitu keadaan janin yang cacat sebagai faktor 

pertumbuhan janin di dalam kandungan tidak sempurna (Depkes RI, 

2009). Menurut Wiknjosastro (2007), cacat bawaan merupakan 

kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak 

kehidupan hasil kontrasepsi sel telur. Bayi yang dilahirkan dengan 

cacat bawaan umumnya akan dilahirkan sebagai bayi berat badan 

lahir rendah (BBLR). Bayi berat badan rendah dengan kelainan 

kongenital yang mempunyai berat kira-kira 20% meninggal dalam 

minggu pertama kehidupannya.  

b. Infeksi dalam rahim 

Infeksi hepatitis terhadap kehamilan bersumber dari 

gangguan fungsi hati dalam mengatur dan mempertahankan 

metabolisme tubuh, sehingga aliran nutrisi ke janin dapat terganggu 

atau berkurang. Oleh karena itu, pengaruh infeksi hepatitis 

menyebabkan abortus atau persalinan prematuritas dan kematian 

janin dalam rahim. Wanita hamil dengan infeksi rubella akan 

berakibat buruk terhadap janin. Infeksi ini dapat menyebabkan bayi 
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 أ 

berat badan lahir rendah, cacat bawaan dan kematian janin 

(Wiknjosastro, 2007). 

E. Prognosis BBLR 

Kematian perinatal pada bayi berat lahir rendah 8 kali besar dari 

bayi normal pada umur kehamilan yang sama, prognosis akan lebih buruk 

lagi bila berat badan makin rendah. Angka kematian yang tinggi terutama 

disebabkan oleh seringnya dijumpai kelainan komplikasi neonatal seperti 

asfiksia, aspirasi pneumonia, pendarahan intrakranial dan hipoglikemia. 

Bila bayi ini selamat kadang-kadang dijumpai kerusakan pada syaraf dan 

akan terjadi gangguan bicara, IQ yang rendah dan gangguan lainnya.  

F. Konsep Maslahah Janin Dalam Perspektif Islam 

1. Pengertian Janin 

Dalam kamus al-Munjid dan al-Munawwir disebutkan bahwa 

kata           dengan bentuk jamaknya       dan            seakar dengan kata             

 dan                 ketiga kata ini berasal dari kata    yang berarti 

tertutup atau tersembunyi dari segala sesuatu. Janin dikatakan 

tersembunyi karena dia masih berada di dalam rahim.  

Sementara dalam perspektif fikih atau definisi yang diberikan 

oleh ulama bahwa istilah janin merupakan nama yang menyimbolkan 

proses akhir dari pembuahan sperma terhadap ovum (sel telur) yang 

sebentar lagi akan lahir sebagai anak atau bayi dari kandungan 

ibunya. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh 

Syafi’i yang menyatakan bahwa yang disebut janin adalah ketika 

proses kejadian manusia berada pada tahap mudghah karena telah 

memiliki karakteristik sebagai manusia seperti jari, tangan, mata, 

kuku dan lain-lain. Pandangan Imām Syāfi’i ini mendekati pengertian 
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janin dalam ilmu kedokteran dibanding pengertian janin yang 

dikemukakan oleh al-Nuwāiri yang mengatakan bahwa yang disebut 

dengan janin jika sudah ditiupkan ruh. 

Adapun yang dimaksud dengan janin dalam ilmu kedokteran 

adalah fetus yang merupakan hasil dari proses pembuahan sperma 

dan sel telur yang disebut dengan zigot yang berkembang dalam 

kandungan, kemudian memasuki masa embrio sebagai awal dari 

terbentuknya bakal-bakal organ yang siap berkembang lebih lanjut. 

Setelah embrio itu, maka hasil pembuahan tersebut dinamakan janin. 

Janin atau fetus merupakan hasil fertilisasi dari selesainya tahap 

perkembangan embrio di delapan minggu setelah fertilisasi sampai 

saat kelahiran atau abortus. 

2. Proses pembentukan janin dalam Al-Qur’an 

Proses pembentukan janin dijelaskan oleh Allah dalam QS Al-

Mu’minun/23: 12-14. 

                            

                              

                          

Terjemahnya : 

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang 
berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam 
tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan 
sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung 
itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami 
jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan 
daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) 
lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.” (Kemenag RI, 2019). 
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Berdasarkan ayat diatas terdapat fase perkembangan janin 

sebelum dilahirkan sebagai bayi. Fase-fase tersebut meliputi fase 

Nutfah, Alaqah, Mudghah, Idhzaman, Lahman dan  Khalqan Akhar. 

a) Nutfah 

Ayat ke-13 menjelaskan bahwa tahap pertama pembentukan 

janin disebut nutfah. Nutfah merupakan pencampuran sel sperma 

dengan sel ovum (nutfah amsyaj) atau disebutkan dalam ayat adalah 

air mani. Tidak dapat dikatakan sebagai nutfah jika belum terjadi 

percampuran antara air mani pria dan wanita.  

Ayat pendukung yang menjelaskan hal serupa bahwa dalam 

proses awal pembentukan janin melalui tahap nutfah atau air mani 

yaitu QS. At-Tariq/86: 6. 

        

Terjemahnya: 

“Dia diciptakan dari air (mani) yang memancar” (Kemenag RI, 
2019). 

QS. Al-Hajj/22: 5 

                              … 

Terjemahnya: 

 “Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, 
sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) 
dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) 
dari setetes mani...” (Kemenag RI, 2019). 

Maksud ayat tersebut adalah penciptaan manusia diawali 

dengan penciptaan Adam dari tanah. Kemudian anak keturunannya 

diciptakan dari saripati air yang hina yaitu air mani. 

 



45 
 

  

QS. As-Sajadah/32: 8 

                 

Terjemahnya: 

“Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang 
hina (air mani)” (Kemenag RI, 2019). 

QS. Al-Qiyamah/75: 37 

                 

Terjemahnya: 

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam 
rahim)?” (Kemenag RI, 2019). 

QS. Al-Mursalat/77: 20 

              

Terjemahnya: 

“Bukankah Kami menciptakanmu dari air yang hina (mani)?” 
(Kemenag RI, 2019). 

b) Alaqah 

Tahapan selanjutnya adalah alaqah. Alaqah diartikan sebagai 

sesuatu yang melekat terhadap sesuatu yang lainnya. Alaqah memiliki 

struktur dan fungsi tubuh mirip lintah, yaitu menempel dan 

mendapatkan makanan dari inangnya. Segumpal darah yang melekat 

kuat pada dinding rahim bagaikan akar yang kokoh menancap di 

tanah dengan serabutnya. Ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan 

mengenai tahapan ini yaitu QS. Al-Alaq/96: 2. 
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Terjemahnya:  

 “Dia menciptakan manusia dari segumpal darah” (Kemenag RI, 
2019). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa embrio di dalam rahim ibu 

berbentuk segumpal darah yang menggantung dan bentuknya 

menyerupai seekor lintah.  

QS. Al-Hajj/22: 5 

                                 

 … 

Terjemahnya: 

 “Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, 
sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) 
dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) 
dari setetes mani,lalu segumpal darah,…” (Kemenag RI, 2019). 

QS. Al-Ghafir/40: 67 

              … 

Terjemahnya: 

 “Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes 
mani, lalu dari darah yang menggumpal…” (Kemenag RI, 2019). 

c) Mudghah  

Mudghah adalah tahapan ketiga dalam pembentukan janin 

dalam perspektif Al-Qur’an. Mudghah diartikan sebagai sepotong 

daging yang terkunyah. Daging tersebut jika diamati dengan 

mikroskop nampak semacam gambar bekas gigitan. Pada tahap ini 

ditandai dengan peningkatan jumlah sel secara drastis. Mudghah 

memiliki karakteristik beberapa jaringannya tidak dapat dibedakan. 

Hal tersebut terjadi disebabkan jaringan-jaringan tersebut akan 
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berubah menjadi plasenta. Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai 

tahapan mudghah terdapat pada QS. Al-Mu’minun/23: 14. 

…        … 

Terjemahnya: 

 “...Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, 
sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging…” 
(Kemenag RI, 2019). 

QS. Al-Hajj/22: 5 

…         … 

Terjemahnya: 

 “...lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun 
tidak sempurna,…” (Kemenag RI, 2019). 

Daging sempurna akan berubah menjadi janin sedangkan yang tidak 

sempurna akan menjadi plasenta.  

d) Idhzaman 

Idzaman, pada tahap ini tulang-belulang dibentuk. Tahapan ini 

memiliki makna yang sangat berarti karena pada tahap ini janin akan 

memiliki struktur internal. Janin akan memiliki keteraturan bentuk 

walaupun tulang-belulang yang dibentuk masih tergolong tulang 

lunak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada tahap ini 

segumpal daging tersebut berubah menjadi sesuatu yang memiliki 

kepala, dua buah tangan dan kaki beserta tulang-tulangnya dengan 

urat-urat syarafnya dan urat-urat lainnya. Ayat yang menjelaskan 

mengenai tahap ini adalah surah Al-Mu’minun/23: 14. 

…         … 
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Terjemahnya: 

 “...Lalu, segumpal daging itu itu Kami jadikan tulang belulang…” 
(Kemenag RI, 2019). 

e) Lahman 

Lahman, tahap ini menjelaskan mengenai terbungkusnya 

tulang belulang dengan otot/daging (Mustafa al-Maragi). Lahman 

merujuk pada daging segar. Hal ini berbeda dengan mudghah. 

Mudghah bukan merupakan daging segar, namun sepotong daging 

yang dikunyah. Melalui tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa lahman 

adalah tulang belulang yang ditutupi, dibungkus, dan dikuatkan. Ayat 

Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai tahap ini adalah QS. Al-

Mu’minun/23: 14. 

…           … 

Terjemahnya: 

 “...Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging...” 
(Kemenag RI, 2019). 

f) Khalqan Akhar 

Khalqan akhar merupakan fase terakhir proses pembentukan 

janin dalam perspektif Al-Qur’an. Pada tahap ini bentuk janin sudah 

dapat disebut seperti manusia. Tahapan ini menjelaskan bahwa 

proses terakhir pembentukan janin berbeda keseluruhan dengan ciri 

dan sifat serta keadaan dari proses penciptaan janin dalam proses-

proses sebelumnya (Hisham Thalbah, 2009:57). Tafsir Sayyid qutub 

(1992:2459) bahwasannya makhluk lain yang dimaksudkan dalam 

fase ini adalah manusia yang memiliki karakter istimewa.  

Hal yang paling penting pada fase ini ditandai dengan 

ditiupkannya ruh sehingga membuatnya dapat bernapas. Dengan 
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ditiupkannya ruh menjadikannya dapat bergerak dan berubah 

menjadi makhluk yang memiliki indera diantaranya, pendengaran, 

perasaan, penglihatan, dan bergerak (tafsir Ibnu Katsir). Ayat Al-

Qur’an yang menjelaskan tahap ini adalah QS. Al-Mu’minun/23: 14. 

…        … 

Terjemahnya: 

 “...Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) 
lain…” (Kemenag RI, 2019). 

QS. As-Sajadah/32: 8-9  

                            

                        

Terjemahnya: 

“Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang 
hina (air mani). Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan 
roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, 
penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur” 
(Kemenag RI, 2019). 

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin Mas’ud : 

ثَ نَا رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَبْدِ اِلله بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اُلله عَنْ  هُ قاَلَ : حَدَّ
هِ أرَْبعَِيَْْ يَ وْماً نطُْفَةً، ثَُّ يَكُوْنُ   عَلَقَةً الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ : إِنَّ أَحَدكَُمْ يُُْمَعُ خَلْقُهُ فِ بطَْنِ أمُِّ

مَرُ ذَلِكَ، ثَُّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُّ   مِثْلَ  َْ فُفُ َِِْهِ الرحوَْ ، وَيُ   يُ رْسَلُ إلَِِْهِ الْمَلَكُ ََ َِ ن ْ
 بِِرَْبعَِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رزِْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِِْد  

Artinya : 

 “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud radiallahuanhu 
beliau berkata: Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam menyampaikan 
kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan: 
Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya 
di perut ibunya empat puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah seperti itu, 
kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) seperti itu. Kemudian 
malaikat diutus kepadanya, lalu ia meniupkan ruh kepadanya. Dan ia 
diperintahkan kepada empat kalimat, rizkinya, ajalnya, amalnya dan 
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apakah ia seorang yang celaka atau bahagia…” (HR. Bukhari, no. 6594 
dan Muslim, no. 2643).  

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

terjadinya janin atau bayi meliputi fase 40 hari pertama berupa nutfah 

atau cairan kental, 40 hari kedua berkembang menjadi ‘alaqah atau 

segumpal darah dan 40 hari ketiga berkembang menjadi mudghah 

atau segumpal daging. Apabila seluruh waktu dalam fase tersebut 

dihitung berdasarkan bulan, maka akan sama dengan 4 bulan atau 

120 hari. Pada bulan ke 4 inilah, Allah SWT mengutus malaikat untuk 

meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat dalam rahim ibu.  

3. Pembentukan janin dalam perspektif sains 

Tahap kehamilan atau pembentukan janin terjadi melalui 3 

periode penting. Periode pertama yaitu kehamilan memasuki 

trimester I selama 3 bulan awal kehamilan, trimester II selama 3 

bulan berikutnya dan trimester III selama 3 bulan terakhir masa 

kehamilan. Dalam rahim ibu, zigot mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan kurang lebih selama 280 hari dengan melalui 3 

periode penting yaitu periode preimplantasi, embrionik dan fetus. 

a) Preimplantasi 

Memasuki kehamilan 2 minggu atau 14 hari, seorang ibu 

mengalami ovulasi. Sel telur dilepaskan dan bergerak ke arah 

rahim melalui saluran tuba falopi. Sel telur kemudian menetap di 

dalam saluran tuba falopi untuk dibuahi oleh sperma. Beberapa 

ratus sel sperma kemungkinan bertemu dengan sel telur, namun 

hanya satu yang dapat membuahi sel telur. Setiap sel sperma dan 

sel telur mengandung 23 kromosom. Sel sperma menjadi penentu 

jenis kelamin karena memiliki kromosom X dan Y, sedangkan sel 
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telur hanya berkromosom X. sperma dan kromosom pada sel telur 

melebur membentuk zigot yang menandai proses pembuahan 

telah usai. 

Setelah proses pembuahan selesai, siklus menstruasi 

otomatis berhenti karena adanya produksi hormon yaitu Human 

Chorionik Gonadotropin (HCG). Hormon ini yang nantinya berperan 

penting dalam menjaga keberlangsungan kehamilan karena 

tugasnya untuk menjaga hormon progesteron tetap tinggi. Zigot 

hasil pembuahan berdiameter 0,1 mm akan terus membelah diri 

hingga menjadi 16 sel yang berbentuk bola padat yang disebut 

morula. Setelah hari ke 4 pembuahan, morula bergerak menuju 

rahim. Kemudian sel-sel tersebut membelah diri menjadi 58 sel 

yang disebut dengan blastosit. Setelah 7 hari pasca pembuahan, 

blastosit menanamkan diri ke dinding rahim.  

Blastosit memiliki lapisan luar sel yang terdiri atas lapisan, 

lapisan luar sel dan lapisan dalam. Pada lapisan luar berfungsi 

sebagai pengikis dinding rahim untuk membuat ruang dan sebagai 

penghasil hormon. Lapisan sel dalamnya akan berubah menjadi 

plasenta dan kantong ketuban, dimana pada massa bagian dalam 

sel akan membentuk embrio.  

b) Embrionik 

Periode ini terjadi ketika memasuki minggu ke-2 pasca 

pembuahan. Bagian depan otak dan sistem saraf pusat mulai 

terbentuk. Embrio tampak seperti cakram yang memiliki tiga 

lapisan sel. Minggu ke-3 pasca pembuahan, embrio berukuran 2,5 

mm. Kantung ketuban berisi cairan sebagai pelindung embrio, tali 
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pusar terbentuk, tulang yang mulai terbentuk adalah tulang 

belakangnya dan terdapat tonjolan bakal kepala pada janin. Pada 

minggu ke-4 pasca pembuahan, yang berubah pada tubuh embrio 

adalah ukurannya bertambah sepanjang 1,5 mm. Bakal mata mulai 

nampak yaitu adanya lubang kecil pada sisi kepala janin. Tonjolan-

tonjolan kecil mulai bermunculan sebagai bakal anggota gerak 

janin. Pada minggu ini jantung embrio berdetak untuk pertama 

kalinya. 

Memasuki minggu ke-5 pasca pembuahan, embrio memiliki 

panjang 8 mm. fungsi jantung dan hati mulai muncul. Struktur 

wajah mulai terbentuk. Tunas bakal kaki dan lengan mulai 

memanjang. Minggu ke-6, embrio berukuran 13 mm. Tulang 

belakangnya kini lebih lurus, ukuran kepala lebih besar, tali pusar 

sudah berfungsi sebagai penyuplai nutrisi bagi embrio dan 

membuang kotoran. Minggu ke-7, embrio bertambah panjangnya 

menjadi 18 mm, daun telinganya mulai terbentuk, siku bayi dapat 

digerakkan, alat indera mendekati sempurna pembentukannya dan 

organ pencernaannya berkembang namun belum berfungsi. 

Pada minggu ke-8, embrio mencapai 3 cm. Anggota 

geraknya mengalami perkembangan dalam hal bentuk dan fungsi. 

Struktur wajah hampir sempurna, plasenta sepenuhnya berfungsi 

sebagai penopang embrio selama kehamilan, jari jemari 

memanjang dan terpisah. Minggu ini adalah minggu terakhir pada 

fase embrionik. 

c) Fetus 
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Minggu ke-9 pasca pembuahan atau memasuki kehamilan di 

minggu ke 11 adalah dimulainya periode fetus hingga janin siap 

lahir. Periode ini terjadi masih dalam kehamilan di trimester I. 

pada periode ini, janin mengalami banyak perkembangan, dimana 

janin sudah berbentuk mirip manusia.  

Awal periode ini, janin memiliki panjang sekitar 5 cm 

diukur dari kepala hingga pantat janin. Janin dapat mengangguk 

dan bergeleng karena lehernya mengalami perkembangan, dan 

organ reproduksinya mulai berkembang. Kelopak matanya 

terbentuk, namun masih tertutup rapat. Janin bergerak aktif di 

dalam kantung ketuban sekalipun ibu tidak dapat merasakannya. 

Janin sudah mulai dapat melakukan gerakan bernafas karena 

diafragma mulai terbentuk. Kemudian pada minggu-minggu 

selanjutnya perkembangan janin mengalami penyempurnaan 

bentuk dan ukuran hingga ia siap dilahirkan setelah mengalami 

masa perkembangan di dalam rahim ibu selama 280 hari. 

4. Pendidikan anak sejak dalam kandungan menurut perspektif islam 

Dari tahap ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan sang ibu, 

sebagai guru pertama seorang anak, untuk mendidik anak dalam 

kandungan. Lahirnya anak cerdas dan sholeh-sholehah tidak bisa juga 

ditentukan secara medis maupun kecukupan gizi saja. Keduanya 

hanyalah faktor pendukung dan yang tak kalah penting adalah dengan 

disertai pendidikan agama sejak dalam kandungan. Untuk bisa 

mendapatkan anak yang baik sehat secara fisik dan mental maka 

dibutuhkan amalan serta metode pendidikan yang tepat saat dalam 

kandungan maupun setelah melahirkan.  
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Menurut perspektif Islam, pendidikan kanak-kanak ialah 

proses mendidik, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani mereka 

berteraskan nilai-nilai baik yang bersumberkan Al-Quran, Hadis dan 

pendapat serta pengalaman para ulama. Ia bertujuan melahirkan 

“Insan Rabbani” yang beriman, bertakwa dan beramal shaleh. Cara 

mendidik anak dalam kandungan secara Islami dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Berikut adalah metode mempersiapkan 

pendidikan anak semenjak dalam kandungan dan diantaranya yaitu 

dengan : 

a) Seorang ibu yang hamil diharuskan banyak-banyak mendoakan 

bayinya. Allah Yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan 

kita, kita sebagai manusia hamba yang lemah hanya doa dan usaha 

yang senantiasa kita panjatkan agar kita (ibu yang sedang 

mengandung) memperoleh anak yang shalih, diberikan 

kesempurnaan lahir dan batin serta sempurna seperti 

sempurnanya Al-Quran yang engkau ciptakan. 

b) Mendidik anak dalam kandungan dengan Membacakan Al-Qur'an. 

Diharapkan dengan bayi yang masih dalam kandungan dibiasakan 

oleh orang tuanya untuk mendengarkan tilawah Qur'an karena 

banyak manfaat dari mendengarkan Al-Qur'an. Kita ketahui fungsi 

pertama yang paling banyak digunakan janin dalam kandungan 

adalah fungsi pendengarannya maka kita optimalkan fungsi 

pendengaran janin untuk terbiasa mendengarkan lantunan ayat-

ayat suci Al-Qur'an. Selain itu dengan kita membiasakan bayi 

dalam kandungan memperdengarkan Al-Qur'an maka ketika sang 
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anak memasuki masa kanak-kanak ia akan lebih mudah dalam 

menghafal Al-Qur’an. 

c) Seorang ibu harus selalu menjaga dirinya dengan makan makanan 

yang bergizi halalan thayyiban. Makanan yang halal lagi baik akan 

berpengaruh terhadap shalih-shalihah anak kelak. Firman Allah 

SWT dalam QS. Al-Maidah/5: 88. 

                         

Terjemahnya: 

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu 
sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah 
yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (Kemenag RI, 2019). 

d) Ikhlas dan sabar dalam mendidik anak (prenatal) orang tua 

haruslah ikhlas dan senantiasa sabar dalam mendidik anak. 

Dengan kata lain, mendidik anak prenatal harus diniatkan 

beribadah, anak adalah rezeki yang tak ternilai, anugerah, amanah 

Allah SWT yang harus kita jaga serta kita didik. Seorang ibu hamil 

harus kuat sabar serta ikhlas. Di kala kehamilan banyak ujian yang 

menimpa baik pribadi maupun keluarga. 

e) Memenuhi kebutuhan istri. Anak adalah tanggung jawab, milik 

serta kebahagiaan kedua orang tuanya (suami dan istri). Maka dari 

itu Suami harus memenuhi kebutuhan istri yang sedang 

mengandung, terutama pada masa-masa awal umur 

kandungannya. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4: 9. 
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Terjemahnya: 

 “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya 
(mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) 
mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah 
dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga 
hak-hak keturunannya)” (Kemenag RI, 2019). 

Oleh karena itu setiap suami yang telah mengetahui istrinya hamil 

haruslah berupaya membuat istrinya senang, tentram, dan bahagia 

pula, sehingga akan lahir bayi yang sehat, cerdas, dan unggul 

sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. 

f) Taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT melalui ibadah 

wajib maupun ibadah sunnah. Orang tua yang rajin beribadah 

maka jiwanya semakin bersih dan suci serta semakin dekat dengan 

Allah SWT. 

g) Orang tua berakhlak mulia. Akhlak orang tua mempunyai 

pengaruh yang besar dan menjadi rangsangan yang positif bagi 

anak dalam kandungan. Menjaga perilaku sangat penting dan 

dibutuhkan ketika masa kehamilan, karena akhlak orang tua 

sangat berpengaruh terhadap akhlak anak-anaknya kelak, 

terutama ibu hamil. Mulai dari sikap, ucapan hingga perilaku, 

menghindari hal-hal yang kurang baik tidak hanya ditekankan 

dalam masa kehamilan saja, namun juga sampai anak dewasa. 

Sebab orang tua memegang peranan yang penting dalam 

menanamkan perilaku dan adab serta akhlak yang baik kepada 

anak-anaknya. 

5. Perlindungan hukum islam terhadap janin  

Dalam kaitannya dengan janin, maka faktor-faktor yang 

menyebabkan perlunya janin diberikan perlindungan hukum adalah 
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karena janin memerlukan perlindungan orang tuanya, janin memiliki 

fisik yang masih lemah, janin memiliki kondisi yang masih labil, janin 

belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, janin 

belum dewasa, janin memerlukan pendidikan ruhani dalam 

kandungan istri. Atas dasar itu, maka janin perlu diberikan 

perlindungan yang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan prinsip-

prinsip perlindungan hukum Islam yang terletak pada adanya jaminan 

bahwa syariat memiliki sifat yang langgeng dan kekal, penuh 

kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Karena itu, tujuan 

perlindungan hukum Islam terhadap janin dimaksudkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan janin. 

a) Perlindungan terhadap keturunan 

Perlindungan keturunan adalah merupakan salah satu 

prinsip dasar dalam hukum Islam untuk memelihara kelestarian 

manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin 

persahabatan dan persatuan antara sesama umat manusia. Salah 

satu unsur pokok yang harus dijaga pada kemaslahatan manusia 

adalah menjaga keturunan oleh karena keturunan merupakan 

unsur sangat penting dalam sebuah keluarga. 

b) Penghormatan pada janin  

Sperma yang ada dalam rahim istri harus dihormati sebagai 

anugerah terbesar dari Allah terhadap proses kejadian manusia di 

muka bumi. Al-Qardhāwi mengatakan, bahwa kehidupan janin 

(anak dalam kandungan) merupakan kehidupan yang harus 

dihormati dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang 

hidup dan wajib dijaga. Atas dasar ini, maka seorang istri yang 
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mengandung dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan 

bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan 

keselamatan janin yang ada dalam kandungannya. Untuk itu, 

hukum Islam mengharamkan tindakan pengguguran janin istri 

meskipun yang melakukannya adalah atas perintah suami atau 

kehendak istri sendiri yang mengandungnya dengan susah payah. 

c) Pemenuhan hak janin 

Secara etimologis, kata hak terambil bahasa Arab yang 

mengandung banyak arti sebagaimana yang dapat dipahami dari 

beberapa ayat Alquran, yaitu bermakna kepastian dan kejelasan, 

bagian, kewajiban, kebenaran. Musthāfa Ahmad al-Zarqa 

memberikan definisi mengenai hak, yaitu suatu kekhususan di 

mana kekhususan itu syarak menetapkan kekhususan atau 

tanggung jawab. Kata hak merupakan kebalikan dari kewajiban, 

artinya sesuatu yang dianggap hak bagi orang maka menjadi 

kewajiban bagi orang lain. Karena itu, antara hak dan kewajiban 

tidak dapat dipisahkan keduanya melekat pada diri ibu dan janin 

yang dikandungnya. Di antara hak-hak janin yang harus dilindungi 

adalah sebagai berikut : 

1) Hak hidup 

Pada dasarnya fikih Islam melarang pengguguran janin 

secara mutlak kecuali terdapat indikasi kedarūratan medis dan 

perkosaan oleh karena menyangkut hak hidup calon anak yang 

tidak bisa dilepaskan dari keberadaan janin dalam kandungan 

seorang istri. Sekalipun para ulama berbeda pendapat 

mengenai hak hidup janin, apakah sejak terjadinya proses 
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pembuahan, ataukah setelah terbentuknya janin atau apakah 

setelah janin itu bernyawa. 

2) Hak mendapatkan nafkah dan warisan  

Sekalipun janin masih berada dalam perut seorang ibu, tidak 

berarti janin tidak memiliki hak nafkah dari kedua orang 

tuanya, khususnya ibunya oleh karena asupan gizi untuk janin 

harus melewati aliran darah ibu melalui semipermeabel dari 

plasenta dan tali pusar, sehingga janin dapat hidup dan 

berkembang dengan pesat di dalam rahim ibunya. Karena itu, 

hak yang paling utama yang harus diberikan kepada janin 

adalah hak nafkah melalui ibunya, jika janin tidak memperoleh 

nafkah dari orang tuanya, maka dikhawatirkan jiwa janin itu 

akan terancam sehingga meninggal sebelum keluar dari perut 

ibunya atau lahir dalam keadaan prematur dengan timbangan 

di bawah standar bahkan dapat berakibat cacatnya janin 

karena karena asupan gizi yang kurang. 

3) Hak nasab dan mendapatkan nama yang baik 

Hak-hak lain yang dimiliki janin yang sudah bernyawa yang 

sebentar lagi lahir sebagai bayi atau sobiyyun, adalah hak 

mendapatkan nasab dari ayahnya, yaitu kejelasan garis 

keturunan oleh karena hal itu merupakan identitas 

kemanusian yang besar pengaruhnya terhadap janin ketika 

lahir sebagai manusia. Kepastian garis keturunan harus melalui 

lembaga perkawinan karena dengan perkawinan saja garis 

keturunan  menjadi jelas dan sah. 
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G. Kerangka Teori 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi dari WHO (2004), Depkes RI (2009) dan Manuaba (2010) 
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H. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan observasional analitik dengan rancangan 

penelitian case control. Penelitian analitik yaitu penelitian yang mencoba 

menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi, kemudian 

melakukan analisis korelasi antara fenomena, baik antara faktor risiko 

maupun antara faktor efek (Notoatmodjo, 2012).  

B. Lokasi dan waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2023 

di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu 

yang melahirkan di Puskesmas Caile pada periode Januari-Desember 

tahun 2022 yaitu sebanyak 198 jiwa.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel pada penelitian ini 

yaitu ibu yang memiliki bayi yang lahir dengan berat badan < 2.500 gr 

dan ibu yang memiliki bayi yang lahir dengan berat badan   2.500 gr. 
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a) Kriteria Inklusi 

1) Bayi BBLR dan bayi yang tidak BBLR yang lahir pada 

periode Januari-Desember 2022 

2) Ibu yang melahirkan di Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba tahun 2022 

b) Kriteria Eksklusi 

1) Responden tidak berada ditempat saat penelitian  

2) Responden mengundurkan diri dari penelitian atau pindah 

domisili 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kasus 

dan kontrol yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sutrisno et al., 2022).  

Dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, apabila  

Apabila populasi telah diketahui maka teknik pengambilan sampel 

dapat menggunakan rumus Slovin, rumus tersebut sebagai berikut : 

 

  
 

       
 

Keterangan  : 

n = Jumlah Sampel 

N = jumlah Populasi 

d2 = Presisi (5%) 
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Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan 

rumus Slovin adalah 132 sampel. Dimana sampel BBLR sebanyak 66 

orang dan sampel tidak BBLR 66 orang (1:1). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun jenis data yang digunakan menurut sumbernya ada dua, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data primer diperoleh peneliti dari hasil penelitian melalui  

wawancara, pemberian kuesioner. Setelah itu data yang diperoleh 

pada penelitian dikelola menggunakan aplikasi SPSS.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari Puskesmas Caile tentang kejadian 

BBLR 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2010). Instrumen 
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dalam penelitian ini adalah lembar observasi yang berisi tentang usia ibu, 

kekurangan energi kronik, paritas, konsumsi junk food ketika hamil, usia 

kehamilan dan komplikasi kehamilan. Setelah itu data yang diperoleh 

pada penelitian tersebut dikelola menggunakan aplikasi SPSS. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data pada penelitian ini meliputi tahapan sebagai 

berikut :  

a. Editing, yaitu mengkaji dan meneliti data yang terkumpul 

Pada tahap ini peneliti mengecek setiap jawaban responden 

kemudian melakukan pengeditan jika ada kesalahan dalam 

perhitungan atau penskoran 

b. Coding, yaitu memberikan kode pada data untuk memudahkan 

dalam memasukkan data ke program komputer.  

c. Cleaning data, yaitu melihat kembali data yang telah 

dimasukkan atau sudah dibersihkan dari kesalahan, baik dalam 

pengkodean atau pada entry data 

d. Tabulating, yaitu setelah data tersebut masuk kemudian 

direkap dan disusun dalam bentuk tabel agar dapat dibaca 

dengan mudah 

2. Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan tiap 

variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap 

variabel (Notoatmodjo, 2012). Analisis univariat bertujuan 
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untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian. Dalam analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat, yang dilakukan terhadap dua variabel 

yang diduga berhubungan atau korelasi (Sugiyono, 2010). 

Analisis bivariat yang digunakan adalah uji statistik Chi Square. 

Adapun batas kemaknaan perhitungan statistik p-value (0,05). 

Jika nilai p ≥ 0,05 maka ada risiko antara variabel yang diteliti 

dengan kejadian BBLR. Sedangkan jika nilai p ≤ 0,05 maka 

tidak ada risiko antara variabel yang diteliti dengan kejadian 

BBLR. 

c. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui 

variabel independen mana yang menunjukkan paling dominan 

berisiko terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji 

multivariat dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik 

berganda karena variabel dependen berupa data kategorik.  

Analisis multivariat diawali dengan melakukan analisis 

bivariat terhadap masing-masing variabel independen dengan 

variabel dependen. Apabila hasil analisis bivariat menunjukkan 

p-value = < 0,05, maka variabel penelitian dapat diikutkan 

dalam analisis multivariat. Sebaliknya, apabila hasil analisis 

bivariat menunjukkan nilai p-value = > 0,05, maka variabel 

tersebut tidak dapat diikutkan dalam analisis multivariat.  
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Setelah didapatkan variabel yang memenuhi syarat 

analisis multivariat, tahap selanjutnya adalah melakukan 

analisis untuk menentukan variabel independen yang paling 

berisiko dengan variabel dependen. Apabila hasil uji 

menunjukkan terdapat variabel yang memiliki nilai p-value = > 

0,05, maka variabel tersebut harus dikeluarkan hingga 

menghasilkan model akhir hasil regresi logistik berganda.  

G. Etika Penelitian 

Menurut Nursalam, S (2013) beberapa hal yang perlu dituliskan 

dalam penelitian meliputi : 

1. Ethical Clearance 

Sebelum melakukan penelitian, permintaan ethical clearance 

diajukan kepada Komisi Etika Penelitian Kesehatan (KEPK) No: 

B.008/KEPK/FKIK/1/2023. 

2. Lembar persetujuan penelitian diberikan kepada responden. 

Tujuannya adalah subjek mengetahui maksud dan tujuan peneliti 

serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika bersedia 

diteliti, maka objek harus menandatangani lembar persetujuan. 

Jika subjek menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan 

memaksa obyek dan tetap menghormati haknya. 

3. Anonymity  

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek, peneliti tidak akan 

mencantumkan nama subyek pada lembar kuesioner dan hanya 

mencantumkan inisial. 
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4. Confidentiality 

Peneliti menjaga privasi dan kerahasiaan data rekam medis yang 

diambil dengan tidak membicarakan data yang diambil kepada 

orang lain dan hanya data tertentu yang dilaporkan oleh peneliti. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografi 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba. Puskesmas Caile merupakan puskesmas 

perkotaan yang berada di Kecamatan Ujung Bulu. Letaknya yang 

strategis di tengah kota dengan kemudahan untuk diakses melalui jalan 

raya baik menggunakan alat transportasi pribadi maupun transportasi 

umum. Terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan yaitu 

antara titik koordinat -5,54483 dan 120,196838 dengan batas 

administratif yakni : 

a. Sebelah Utara : Desa Polewali Kecamatan Gantarang 

b. Sebelah Selatan : Laut Flores 

c. Sebelah Barat : Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang 

d. Sebelah Timur : Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Caile 
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Luas wilayah kerja Puskesmas Caile adalah 14,44 km2 atau 1,25% 

dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Luas wilayah masing-masing 

kelurahannya yaitu : 

a. Kelurahan Caile dengan luas 3,13 km2 dan jarak ke Puskesmas Caile 3 

km dengan waktu tempuh 5 menit. 

b. Kelurahan Kalumeme dengan luas 4,33 km2 dan jarak ke Puskesmas 

Caile dengan waktu tempuh 15 menit. 

c. Kelurahan Bentenge dengan luas 1,00 km2 dan jarak ke Puskesmas 

Caile 2,5 km dengan waktu tempuh 10 menit. 

d. Kelurahan Loka dengan luas 0,68 km2 dan jarak ke Puskesmas Caile 

2,5 km dengan waktu tempuh 7 menit. 

e. Kelurahan Tanah Kongkong dengan luas 1,16 km2 dengan waktu 

tempuh 10 menit. 

f. Kelurahan Kasimpureng dengan luas 1,24 km2 dan jarak ke 

Puskesmas Caile 3,5 km dengan waktu tempuh 15 menit. 

g. Kelurahan Bintarore dengan luas 2,48 km2 dan jarak ke Puskesmas 

Caile 3,5 km dengan waktu tempuh 20 menit. 

h. Kelurahan Ela-Ela 0,22 km2, jarak ke Puskesmas Caile 2 km dengan 

waktu tempuh 10 menit. 

2. Demografi 

Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Caile berdasarkan angka 

tahun 2022 berjumlah 24.297 jiwa yang tersebar di desa/kelurahan. 

Tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ujung Bulu tidak 

signifikan mengalami peningkatan namun terjadinya perubahan proporsi 

penduduk di beberapa desa di Kecamatan Ujung Bulu dimungkinkan 

karena terjadi urbanisasi terutama untuk melanjutkan pendidikan dan 
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merantau ke luar negeri. Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Ibu 

Terdapat 4 karakteristik ibu yang dimasukkan ke dalam 

penelitian ini yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan tinggi badan ibu. 

1) Umur  

Tabel 4.1  
Distribusi Frekuensi Umur Ibu  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Umur 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
18-23 Tahun 25 37.9 17 25.8 42 31.8 
24-29 Tahun 28 42.4 25 37.9 53 40.2 
30-35 Tahun 11 16.7 22 33.3 33 25 
36-41 Tahun 2 3 2 3 4 3 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan umur ibu, diketahui kelompok umur dengan jumlah 

terbanyak  yaitu kelompok umur 24-29 tahun yaitu sebanyak 28 (42,4%) 

pada responden kasus dan 25 (37,9%) pada responden kontrol sehingga 

total keseluruhan sebanyak 53 (40,2%) responden dan umur dengan 

jumlah terendah yaitu kelompok umur 36-41 tahun sebanyak 2 (3%) 

pada responden kasus dan 2 (3%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 4 (3%) responden.  
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2) Pendidikan  

Tabel 4.2  
Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Pendidikan 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Tidak Bersekolah 0 0 1 1.5 1 0.8 
SD 2 3 2 3 4 3 
SMP 25 37.9 22 33.3 47 35.6 
SMA/SMK 37 56.1 37 56.1 74 56.1 
Perguruan Tinggi 2 3 4 6.1 6 4.5 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan pendidikan ibu, diketahui kelompok pendidikan dengan 

jumlah terbanyak  yaitu SMA/SMK sebanyak 37 (56,1%) pada responden 

kasus dan 37 (56,1%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 74 (56,1%) responden dan kelompok pendidikan 

dengan jumlah terendah yaitu tidak bersekolah sebanyak 1 (0,8%) pada 

responden kontrol.  

3) Pekerjaan 

Tabel 4.3  
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Pekerjaan 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Tidak Bekerja 64 97 63 95.5 127 96.2 
Pegawai Swasta 2 3 3 4.5 5 3.8 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan pekerjaan ibu, diketahui bahwa sebagian besar responden 

tidak bekerja sebanyak 64 (97%) pada responden kasus dan 63 (95,5%) 

pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 127 

(96,2%) responden dan responden yang bekerja sebagai pegawai swasta 

sebanyak 2 (3%) pada responden kasus dan 3 (4,5%) pada responden 

kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 5 (3,8%) responden.  

4) Tinggi Badan 
Tabel 4.4  

Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ibu  
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2022 

Tinggi Badan (cm) 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
145-151  13 19.7 20 30.3 33 25 
152-158  47 71.2 35 53 82 62.1 
159-165  6 9.1 11 16.7 17 12.9 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan tinggi badan ibu, diketahui kelompok tinggi badan dengan 

jumlah terbanyak  yaitu kelompok 152-158 cm sebanyak 47 (71,2%) 

pada responden kasus dan 35 (53%) pada responden kontrol sehingga 

total keseluruhan sebanyak 82 (62,1%) responden dan kelompok tinggi 

badan dengan jumlah terendah yaitu 159-165 cm sebanyak 6 (9,1%) 

pada responden kasus dan 11 (16,7%) pada responden kontrol sehingga 

total keseluruhan sebanyak 17 (12,9%) responden.  

b. Karakteristik Ayah 

Terdapat 4 karakteristik ayah yang dimasukkan ke dalam 

penelitian ini yaitu umur, pendidikan, pekerjaan dan tinggi badan ayah. 
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1) Umur 

Tabel 4.5  
Distribusi Frekuensi Umur Ayah  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Umur 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
18-24 Tahun 24 36.4 20 30.3 44 33.3 
25-31 Tahun 33 50 29 43.9 62 47 
32-38 Tahun 7 10.6 12 18.2 19 14.4 
39-45 Tahun 2 3 5 7.6 7 5.3 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan umur ayah, diketahui kelompok umur dengan jumlah 

terbanyak  yaitu kelompok umur 25-31 tahun sebanyak 33 (50%) pada 

responden kasus dan 29 (43,9%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 62 (47%) responden dan kelompok umur dengan 

jumlah terendah yaitu kelompok umur 39-45 tahun sebanyak 2 (3%) 

pada responden kasus dan 5 (7,6%) pada responden kontrol sehingga 

total keseluruhan sebanyak 7 (5,3%) responden.  

2) Pendidikan 

Tabel 4.6  
Distribusi Frekuensi Pendidikan Ayah  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Pendidikan 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
SD 1 1.5 4 6.1 5 3.8 
SMP 22 33.3 18 27.3 40 30.3 
SMA/SMK 39 59.1 38 57.6 77 58.3 
Perguruan Tinggi 4 6.1 6 9.1 10 7.6 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan pendidikan ayah, diketahui kelompok pendidikan dengan 

jumlah terbanyak  yaitu SMA/SMK sebanyak 39 (59,1%) pada responden 

kasus dan 38 (57,6%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 77 (58,3%) responden dan kelompok pendidikan 

dengan jumlah terendah yaitu SD sebanyak 1 (1,5%) pada responden 

kasus dan 4 (6,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan 

sebanyak 5 (3,8%) responden.  

3) Pekerjaan 

Tabel 4.7  
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ayah  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Pekerjaan 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Wiraswasta 62 93.9 60 90.9 122 92.4 
Pegawai Swasta 3 4.5 5 7.6 8 6.1 
PNS 1 1.5 1 1.5 2 1.5 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan pekerjaan ayah, diketahui kelompok pekerjaan dengan 

jumlah terbanyak yaitu wiraswasta sebanyak 62 (93,9%) pada 

responden kasus dan 60 (90,9%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 122 (92,4%) responden dan kelompok pekerjaan 

dengan jumlah terendah yaitu PNS sebanyak 1 (1,5%) pada responden 

kasus dan 1 (1,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan 

sebanyak 2 (1,5%) responden.  
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4) Tinggi Badan 

Tabel 4.8  
Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ayah  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 
 Tahun 2022 

Tinggi Badan (cm) 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
156-161  57 86.4 23 34.8 80 60.6 
162-167  7 10.6 26 39.4 33 25 
168-173  2 3 12 18.2 14 10.6 
174-179  0 0 5 7.6 5 3.8 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi 

berdasarkan tinggi badan ayah, diketahui kelompok tinggi badan dengan 

jumlah terbanyak  yaitu kelompok 156-161 cm sebanyak 57 (86,4%) 

pada responden kasus dan 23 (34,8%) pada responden kontrol sehingga 

total keseluruhan sebanyak 80 (60,6%) responden dan kelompok tinggi 

badan dengan jumlah terendah yaitu 174-179 cm sebanyak 5 (3,8%) 

pada responden kontrol.  

c. Karakteristik Bayi 

Terdapat 3 karakteristik bayi yang dimasukkan ke dalam 

penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat berat badan lahir 

bayi. 
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1) Umur 
Tabel 4.9  

Distribusi Frekuensi Umur Bayi  
di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  

Tahun 2022 

Umur 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
9-12 bulan 41 62.1 2 3 43 32.6 
13-16 bulan 15 22.7 34 51.5 49 37.1 
17-20 bulan 10 15.2 30 45.5 40 30.3 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa umur bayi dengan jumlah 

terbanyak yaitu pada kelompok umur 13-16 bulan sebanyak 15 (22,7%) 

pada kasus dan 34 (51,5%) pada kontrol sehingga total keseluruhan 

sebanyak 49 (37,1%) dan umur bayi dengan jumlah terendah yaitu pada 

kelompok umur 17-20 bulan sebanyak 10 (15,2%) pada kasus dan 30 

(45,5%) pada kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 40 (30,3%) 

bayi. 

2) Jenis Kelamin 

Tabel 4.10  
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Bayi  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Jenis Kelamin 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Laki-laki 46 69.7 24 36.4 70 53 
Perempuan 20 30.3 42 63.6 62 47 
Total 66 100 66 100 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa jenis kelamin dengan 

jumlah terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 46 (69,7%) pada kasus dan 24 

(36,4%) pada kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 70 (53%) 
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bayi dan jenis kelamin dengan jumlah terendah yaitu perempuan 

sebanyak 20 (30,3%) pada kasus dan 42 (63,6%) pada kontrol sehingga 

total keseluruhan sebanyak 62 (47%) bayi. 

3) Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

Tabel 4.11  
Distribusi Frekuensi Riwayat Berat Badan Lahir Bayi  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Riwayat Berat Badan Lahir 
Anak 

Frekuensi  
(n) 

Persentase  
(%) 

BBLR 66 50 
Tidak BBLR 66 50 
Total 132 100 

Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa bayi yang 

mengalami BBLR (< 2.500 gr) sebanyak 66 (50%) bayi dan yang tidak 

BBLR (≥ 2.500 gr) sebanyak 66 (50%) bayi. 

2. Analisis Uji Univariat 

Analisis Univariat merupakan analisis yang digunakan untuk 

mendapatkan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel dependen 

(kejadian BBLR) maupun variabel independen (usia ibu, kekurangan 

energi kronik, paritas, kebiasaan konsumsi junk food, usia kehamilan dan 

komplikasi kehamilan). Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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a) Usia Ibu 

Tabel 4.12  
Distribusi Frekuensi Usia Ibu 

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Usia Ibu 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(< 20 dan > 35 
tahun) 

11 16.7 5 7.6 16 12.1 

Risiko Rendah 
(20 – 35 tahun) 

55 83.3 61 92.4 116 87.9 

Total 66 100 66 100 132 100 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh distribusi frekuensi 

berdasarkan usia ibu yaitu dari 132 sampel, usia ibu dengan kategori 

risiko tinggi (< 20 dan > 35 tahun) sebanyak 11 (16,7%) pada responden 

kasus dan 5 (7,6%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan 

sebanyak 16 (12,1%) responden dan kategori risiko rendah (20-35 

tahun) sebanyak 55 (83,3%) pada responden kasus dan 61 (92,4%) pada 

responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 116 (87,9%) 

responden.   
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b) Kekurangan Energi Kronik 

Tabel 4.13  
Distribusi Frekuensi Kekurangan Energi Kronik  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Kekurangan Energi 
Kronik  

Frekuensi  
Total 

Kasus Kontrol 
n % n % N % 

Risiko Tinggi 
(LILA < 23,5 cm) 

38 57.6 2 3 40 30.3 

Risiko Rendah 
(LILA ≥ 23,5 cm) 

28 42.4 64 97 92 69.7 

Total 66 100 66 100 132 100 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh distribusi frekuensi 

berdasarkan kekurangan energi kronik yaitu dari 132 sampel, ibu 

dengan kategori risiko tinggi (LILA < 23,5 cm) sebanyak 38 (57,6%) pada 

responden kasus dan 2 (3%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 40 (30,3%) responden dan kategori risiko rendah 

(LILA ≥ 23,5 cm) sebanyak 28 (42,4%) pada responden kasus dan 64 

(97%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 92 

(69,7%) responden.   

c) Paritas 

Tabel 4.14  
Distribusi Frekuensi Paritas  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Paritas  
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(1 dan   4 anak) 

48 72.7 24 36.4 72 54.5 

Risiko Rendah 
(2-3 anak) 

18 27.3 42 63.6 60 45.5 

Total 66 100 66 100 132 100 
Sumber : Data Primer, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh distribusi frekuensi 

berdasarkan paritas yaitu dari 132 sampel, paritas dengan kategori 

risiko tinggi (1 atau ≥ 4 anak) sebanyak 48 (72,7%) pada responden 

kasus dan 24 (36,4%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 72 (54,5%) responden dan kategori risiko rendah 

(2-3 anak) sebanyak 18 (27,3%) pada responden kasus dan 42 (63,6%) 

pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 60 

(45,5%) responden.   

d) Konsumsi Junk Food Ketika Hamil 

Tabel 4.15  
Distribusi Frekuensi Konsumsi Junk Food Ketika Hamil  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Konsumsi Junk 
Food  

Frekuensi  
Total 

Kasus Kontrol 
n % n % N % 

Risiko Tinggi 
(> 3 kali dalam 
seminggu) 

37 56.1 4 6.1 41 31.1 

Risiko Rendah 
(   3 kali dalam 
seminggu) 

29 43.9 62 93.9 91 68.9 

Total 66 100 66 100 132 100 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh distribusi frekuensi 

berdasarkan konsumsi junk food ketika hamil yaitu dari 132 sampel, 

kebiasaan konsumsi junk food ketika hamil pada kategori risiko tinggi (> 

3 kali dalam seminggu) sebanyak 37 (56,1%) pada responden kasus dan 

4 (6,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 

41 (31,1%) responden dan kategori risiko rendah (  3 kali dalam 

seminggu) sebanyak 29 (43,9%) pada responden kasus dan 62 (93,9%) 



82 
  

 
 

pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 91 

(68,9%) responden.   

e) Usia Kehamilan 

Tabel 4.16  
Distribusi Frekuensi Usia Kehamilan  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Usia Kehamilan 
Frekuensi  

Total 
Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(< 37 minggu) 

38 57.6 3 4.5 41 31.1 

Risiko Rendah 
(≥ 37 minggu) 

28 42.4 63 95.5 91 68.9 

Total 66 100 66 100 132 100 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh distribusi frekuensi 

berdasarkan usia kehamilan yaitu dari 132 sampel, usia kehamilan pada 

kategori risiko tinggi (< 37 minggu) sebanyak 38 (57,6%) pada 

responden kasus dan 3 (4,5%) pada responden kontrol sehingga total 

keseluruhan sebanyak 41 (31,1%) responden dan kategori risiko rendah 

(≥ 37 minggu) sebanyak 28 (42,2%) pada responden kasus dan 63 

(95,5%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 

91 (68,9%) responden.   
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f) Komplikasi Kehamilan 

Tabel 4.17  
Distribusi Frekuensi Komplikasi Kehamilan  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Komplikasi 
Kehamilan 

Frekuensi  
Total 

Kasus Kontrol 
n % n % N % 

Risiko Tinggi 
(Ya) 

13 19.7 6 9.1 19 14.4 

Risiko Rendah 
(Tidak) 

53 80.3 60 90.9 113 85.6 

Total 66 100 66 100 132 100 
Sumber : Data Primer, 2023 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh distribusi frekuensi 

berdasarkan komplikasi kehamilan yaitu dari 132 sampel, yang 

mengalami komplikasi kehamilan sebanyak 13 (19,7%) pada responden 

kasus dan 6 (9,1%) pada responden kontrol sehingga total keseluruhan 

sebanyak 19 (14,4%) responden dan yang tidak mengalami komplikasi 

kehamilan sebanyak 53 (80,3%) pada responden kasus dan 60 (90,9%) 

pada responden kontrol sehingga total keseluruhan sebanyak 113 

(85,6%) responden.   

3. Analisis Uji Bivariat  

Analisis Bivariat merupakan analisis yang dilakukan guna 

mengetahui adanya pengaruh /risiko variabel dependen (kejadian BBLR) 

dan variabel independen (usia ibu, kekurangan energi kronik, paritas, 

kebiasaan konsumsi junk food, usia kehamilan dan komplikasi 

kehamilan). Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 
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a) Analisis Risiko Usia Ibu terhadap Kejadian BBLR di Wilayah 

Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 

Risiko usia ibu < 20 dan > 35 tahun terhadap kejadian BBLR di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.18  
Risiko Usia Ibu Terhadap Kejadian BBLR  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Usia Ibu 
Berat Badan Bayi 

Total P-
value 

Odds Ratio 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(< 20 dan > 35 
tahun) 

11 16.7 5 7.6 16 12.1 

0,182 
2.440 

(0.798-
7.465) 

Risiko Rendah 
(20 – 35 
tahun) 

55 83.3 61 92.4 116 87.9 

Jumlah 66 100 66 100 132 100   
Sumber : Data Primer, 2023 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 16 

responden dengan usia ibu berisiko tinggi (< 20 dan > 35 tahun) lebih 

banyak pada kelompok kasus yaitu 11 orang (16,7%) dan 5 orang (7,6%) 

pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 116 responden dengan usia ibu 

berisiko rendah (20-35 tahun), lebih banyak pada kelompok kontrol 

yaitu 61 orang (92,4%) dan  55 orang (86,4%) pada kelompok kasus. 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p-value = 0,182 (p > 0,05), maka 

Ha ditolak dan Ho diterima yang artinya tidak ada risiko antara usia ibu 

dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.  
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b) Analisis Risiko Kekurangan Energi Kronik (KEK) terhadap 

Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2022 

Risiko kekurangan energi kronik terhadap kejadian BBLR di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.19  
Risiko Kekurangan Energi Kronik Terhadap Kejadian BBLR  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Kekuran 
Energi 
Kronik       

Berat Badan Bayi 
Total P-

value 
Odds Ratio 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(LILA < 23,5 
cm) 

38 57.6 2 3 40 30.3 

0.000 
43.429 
(9.791-

192.628) 
Risiko Rendah 
(LILA ≥ 23,5 
cm) 

28 42.4 64 97 92 69.7 

Jumlah 66 100 66 100 132 100   
Sumber : Data Primer, 2023 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 40 

responden dengan risiko tinggi (LILA < 23,5 cm), lebih banyak pada 

kelompok kasus yaitu 38 orang (57,6%) dan 2 orang (3%) yang pada 

kelompok kontrol. Sedangkan dari 92 responden yang berisiko rendah 

(LILA ≥ 23 cm), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 28 orang 

(42,4%) dan 64 orang (97%) pada kelompok kasus. 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p-value = 0,000 (p < 0,05), maka 

Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya ada risiko antara kekurangan 

energi kronik dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil 

analisis Odds Ratio diperoleh nilai OR = 43,429 (95% CI = 9,791-
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192,628). Ini berarti ibu dengan LILA < 23,5 cm berisiko 43,429 kali 

bayinya mengalami BBLR dibandingkan dengan ibu yang memiliki LILA ≥ 

23 cm.  

c) Analisis Risiko Paritas terhadap Kejadian BBLR di Wilayah 

Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 

Risiko paritas terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.20  
Risiko Paritas Terhadap Kejadian BBLR  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Paritas       
Berat Badan Bayi 

Total P-
value 

Odds Ratio 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(1 dan  4 
anak) 

48 72.7 24 36.4 72 54.5 
0.000 

4.667 
(2.230-
9.764) Risiko Rendah 

(2-3 anak) 
18 27.3 42 63.6 60 45.5 

Jumlah 66 100 66 100 132 100   
Sumber : Data Primer, 2023 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 72 

responden dengan paritas risiko tinggi (1 dan ≥ 4 anak) lebih banyak 

pada kelompok kasus yaitu 48 orang (72,7%) dan 24 orang (36,4%) pada 

kelompok kontrol. Sedangkan dari 60 responden dengan paritas risiko 

rendah (2-3 anak), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 

42 orang (63,6%) dan hanya 18 orang (27,3%) pada kelompok kasus. 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p-value = 0,000 (p < 0,05), maka 

Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya ada risiko antara paritas dengan 

kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja Puskesmas 
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Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil analisis Odds Ratio 

diperoleh nilai OR =  4,667 (95% CI = 2,230-9,764). Ini berarti ibu 

dengan paritas 1 dan ≥ 4 anak berisiko 4,667 kali bayinya mengalami 

BBLR dibandingkan ibu dengan paritas 2-3 anak.  

d)  Analisis Risiko Konsumsi Junk Food Ketika Hamil terhadap 

Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2022 

Risiko konsumsi junk food ketika hamil terhadap kejadian BBLR di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.21  
Risiko Konsumsi Junk Food Ketika Hamil  

Terhadap Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2022 

Konsumsi 
Junk Food 
Ketika Hamil 

Berat Badan Bayi 
Total P-

value 
Odds Ratio 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(>3 kali dalam 
seminggu) 

37 56.1 4 6.1 41 31.1 

0.000 
19.776 
(6.440-
60.724) 

Risiko Rendah 
(  3 kali 
dalam 
seminggu) 

29 43.9 62 93.9 91 68.9 

Jumlah 66 100 66 100 132 100   
Sumber : Data Primer, 2023 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 41 

responden dengan risiko tinggi (> 3 kali dalam seminggu) lebih banyak 

pada kelompok kasus yaitu 37 orang (56,1%) dan 4 orang (6,1%) pada 

kelompok kontrol. Sedangkan dari 91 responden dengan risiko rendah 

(  3 kali dalam seminggu), lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 62 

orang (93,9%) dan hanya 29 orang (43,9%) pada kelompok kasus. 
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Hasil uji chi square diperoleh nilai p-value = 0,000 (p < 0.05), maka 

Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada risiko antara konsumsi junk food 

ketika hamil dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil 

analisis Odds Ratio diperoleh nilai OR =  19,776 (95% CI = 6,440-60,724). 

Ini berarti ibu dengan konsumsi junk food > 3 kali dalam seminggu 

berisiko 19,776 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan ibu dengan 

konsumsi junk food   3 kali dalam seminggu. 

e) Analisis Risiko Usia Kehamilan terhadap Kejadian BBLR di 

Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 

2022 

Risiko usia kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.22  
Risiko Usia Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR 

 di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Usia 
Kehamilan 

Berat Badan Bayi 
Total P-

value 
Odds Ratio 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(<37 
minggu) 

38 57.6 3 4.5 41 31.1 

0.000 
28.500 
(8.109-

100.162) 
Risiko 
Rendah 
(≥ 
37minggu) 

28 42.4 63 95.5 91 68.9 

Jumlah 66 100 66 100 132 100   
Sumber : Data Primer, 2023 

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 41 

responden dengan usia kehamilan risiko tinggi (< 37 minggu) lebih 
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banyak pada kelompok kasus yaitu 38 orang (57,6%) dan 3 orang (4,5%) 

pada kelompok kontrol. Sedangkan dari 91 responden dengan usia 

kehamilan risiko rendah (≥ 3 minggu), lebih banyak pada kelompok 

kontrol yaitu 63 orang (95,5%) dan 28 orang (42,4%) pada kelompok 

kasus. 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p-value = 0,000 (p < 0,05), maka 

Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya ada risiko antara usia kehamilan 

dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022. Hasil analisis Odds 

Ratio diperoleh nilai OR =  28,500 (95% CI = 8,109-100,162). Ini berarti 

ibu dengan usia kehamilan < 37 minggu berisiko 28,500 kali bayinya 

mengalami BBLR dibandingkan ibu dengan usia kehamilan  ≥ 37 minggu. 

f) Analisis Risiko Komplikasi Kehamilan terhadap Kejadian 

BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2022 

Risiko komplikasi terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.23  
Risiko Komplikasi Kehamilan Terhadap Kejadian BBLR  

di Wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba  
Tahun 2022 

Komplikasi 
Kehamilan 

Berat Badan Lahir 
Bayi Total P-

value 
Odds Ratio 
(95% CI) Kasus Kontrol 

n % n % N % 
Risiko Tinggi 
(Ya) 

13 19.7 6 9.1 19 14.4 
0.137 

2.453 
(0.871-
6.908) 

Risiko Rendah 
(Tidak) 

53 80.3 60 90.9 113 85.6 

Jumlah 66 100 66 100 132 100   
Sumber : Data Primer, 2023 
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Tabel 4.23 menunjukkan bahwa dari 132 responden, 19 

responden dengan risiko tinggi (Ya) lebih banyak pada kelompok kasus 

yaitu 13 orang (19,7%) dan 6 orang (9,1%) pada kelompok kontrol. 

Sedangkan dari 113 responden dengan risiko rendah (Tidak), lebih 

banyak pada kelompok kontrol yaitu sebanyak 60 orang (90,9%) dan 

hanya 53 orang (80,3%) pada kelompok kasus. 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p-value = 0,137 (p > 0,05), maka 

Ha ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak  ada risiko antara 

komplikasi kehamilan  dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) 

di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022.  

4. Analisis Uji Multivariat 

Analisis multivariat digunakan untuk melihat reaksi seluruh 

variabel. Variabel independen yang diikutkan dalam analisis multivariat 

adalah variabel yang mempunyai nilai p < 0,05 pada hasil analisis 

bivariat seperti pada tabel berikut : 

Tabel 4.24 
Hasil Analisis Bivariat Untuk Menilai Variabel 

Yang Diikutkan Dalam Analisis Multivariat 
Variabel 
Penelitian 

p-
value 

Odds 
Ratio 

CI 95%  Memenuhi 
Syarat Lower Upper 

Usia Ibu 0.182 2.440 0.798 7.465 Tidak 
KEK 0.000 43.429 9.791 192.628 Ya 
Paritas 0.000 4.667 2.230 9.764 Ya 
Konsumsi Junk 
Food 

0.000 19.776 6.440 60.724 Ya 

Usia Kehamilan 0.000 28.500 8.109 100.162 Ya 
Komplikasi 
Kehamilan 

0.137 2.453 0.871 6.908 Tidak 

Sumber : Olah Data SPSS, 2023 

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang diteliti, 

terdapat 4 variabel yang memenuhi syarat untuk diikutkan dalam 
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analisis multivariat dengan nilai p < 0,05 yaitu variabel kekurangan 

energi kronik (p= 0,000), paritas (p= 0,000), konsumsi junk food (p= 

0,000) dan usia kehamilan (p= 0,000). 

a. Pemodelan Awal 

Tabel 4.25 
Hasil Analisis Multivariat Antara Kekurangan Energi Kronik, 
Paritas, Konsumsi Junk Food dan Usia Kehamilan Terhadap 

Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile 
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 

Variabel 
Penelitia
n 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
CI 95% 

Lower Upper 

KEK 2.735 0.846 10.443 1 0.000 19.811 4.855 80.843 
Paritas 0.791 0.547 2.090 1 0.148 2.205 0.755 6.440 
Konsumsi 
Junk Food 

1.678 0.726 5.338 1 0.021 5.357 1.290 22.250 

Usia 
Kehamila
n 

2.986 0.718 17.322 1 0.000 19.811 4.855 80.843 

Constant -
14.324 

2.554 31.457 1 0.000 0.000   

Sumber : Olah Data SPSS, 2023 

Tabel 4.25 menunjukkan bahwa terdapat variabel yang p > 0,05, 

yaitu variabel paritas (p= 0,148). Proses multivariat dilanjutkan dengan 

mengeluarkan variabel paritas. 
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b. Pemodelan Akhir 

Tabel 4.26 
Hasil Analisis Multivariat Antara Kekurangan Energi Kronik, 

Konsumsi Junk Food dan Usia Kehamilan Terhadap 
Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 
Variabel 
Penelitia
n 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
CI 95% 

Lower Upper 

KEK 2.806 0.844 11.054 1 0.001 16.537 3.163 86.445 
Konsumsi 
Junk Food 

1.972 0.708 7.760 1 0.005 7.188 1.794 28.793 

Usia 
Kehamila
n 

3.082 0.713 18.659 1 0.000 21.793 5.384 88.221 

Constant -
14.006 

2.551 30.140 1 0.000 0.000   

Sumber : Olah Data SPSS, 2023 

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang 

berperan terhadap terjadinya BBLR dengan model prediksi atau 

persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 +… + bnXn 

Keterangan : 

Y   = Variabel dependen 

a   = Konstanta 

b1, b2,…, bn  = Nilai koefisien regresi/slope 

X1, X2,…, Xn  = Variabel bebas 

Y = -14,006 + 2,806 Kekurangan Energi Kronik + 1,972 Konsumsi 

Junk Food  + 3,082 Usia Kehamilan 

Terdapat 3 (tiga) variabel yang berisiko terhadap kejadian BBLR 

adalah kekurangan energi kronik, konsumsi junk food dan usia 

kehamilan. Diantara ketiga variabel tersebut, variabel yang paling 

berisiko terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile 
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Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah usia kehamilan dengan nilai 

Exp(B)/OR= 21,793. Artinya ibu dengan usia kehamilan < 37 minggu 

mempunyai risiko 21,793 kali untuk melahirkan bayi dengan BBLR.    

Tabel 2.27 
Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 .714 .509 .486 .360 

Sumber : Olah Data SPSS, 2023 

Tabel 4.27 menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) yaitu sebesar 0,714. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,509 yang artinya bahwa 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 

sebesar 50,9%. 

C.  Pembahasan 

a. Usia Ibu 

Usia adalah umur seseorang yang dihitung mulai dilahirkan 

sampai dengan ulang tahun. WHO menganjurkan bahwa usia yang 

dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 

hingga 35 tahun. Persentase tertinggi bayi dengan berat badan lahir 

rendah terdapat pada kelompok remaja dan wanita berusia lebih dari 40 

tahun WHO (2018). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

risiko usia ibu terhadap kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) di 

wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang 

signifikan p= 0,182 (p > 0,05). Data yang diperoleh pada umur ibu 

berisiko tinggi (< 20 dan > 35 tahun) sebanyak 11 (16,7%) responden 

pada kelompok kasus dan 5 (7,6%) responden pada kelompok kontrol. 
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Sedangkan responden dengan umur berisiko rendah (20-35 tahun) 

sebanyak 55 (83,3%) responden pada kelompok kasus dan 61 (92,4%) 

responden pada kelompok kontrol. 

Dalam penelitian ini ibu yang melahirkan bayi pada kelompok 

kasus sebagian besar ibu yang usia berisiko rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa usia produktif tidak menjamin kehamilan maupun hasil 

kehamilan yang sehat atau berhasil. Terdapat berbagai faktor lain yang 

mempengaruhi ibu usia produktif sehingga melahirkan bayi dengan 

BBLR. Faktor tersebut antara lain masalah ekonomi serta asupan gizi ibu 

selama kehamilan yang tidak terpenuhi. Ibu dengan penghasilan 

keluarga yang rendah akan mempunyai asupan makanan yang lebih 

rendah baik secara kualitas maupun kuantitas yang akan berakibat 

terhadap rendahnya status gizi ibu hamil (Aristiyani et al., 2023). 

Adapun ibu dengan usia berisiko tinggi pada kelompok kontrol, 

hal ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia kehamilan yang cukup 

dan tidak mengalami KEK. Selain itu didukung oleh status pendidikan 

dan pendapatan keluarga yang berkaitan dengan daya beli akan 

kebutuhan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin mudah 

keluarga untuk mendapatkan asupan nutrisi dalam kehamilan, akses 

pelayanan kesehatan memadai dan lingkungan yang mendukung. 

Sebaliknya, bila pendapatan keluarga rendah, makanan bergizi sulit 

diperoleh, akses kesehatan terbatas serta lingkungan sehat sulit 

dijangkau (Sitorus et al.,2022). 

Ibu dengan usia berisiko rendah pada kelompok kontrol 

dikarenakan usia ibu termasuk usia 20-35 tahun. Usia 20-35 tahun 

merupakan masa yang optimal bagi wanita untuk menjalani kehamilan 
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dan persalinan. Sesuai dengan teori Wiknjosastro (2007) yang 

menyatakan usia reproduksi sehat adalah usia 20-35 tahun, dimana usia 

tersebut merupakan usia aman untuk kehamilan dan persalinan. Ibu 

hamil yang memiliki umur di bawah 20 tahun merupakan usia ibu yang 

berisiko terhadap masalah kesehatan dibandingkan dengan ibu yang 

memiliki usia yang cukup. WHO menganjurkan bahwa usia yang 

dianggap ideal untuk menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 

hingga 35 tahun (WHO, 2018). 

Adapun ibu dengan umur berisiko tinggi pada kelompok kasus, 

dikarenakan usia < 20 dan > 35 tahun yang merupakan usia yang 

berisiko melahirkan bayi dengan BBLR. Sesuai dengan teori Manuaba 

(2010), usia < 20 dan > 35 tahun memungkinkan banyak faktor risiko 

dan masalah kesehatan yang dapat dialami oleh ibu karena pada usia < 

20 tahun kematangan organ-organ reproduksi belum cukup sedangkan 

pada usia > 35 tahun dihadapkan pada kemungkinan terjadinya 

beberapa risiko tertentu termasuk risiko kehamilan. Usia reproduksi 

optimal bagi seorang wanita adalah usia antara 20-35 tahun, karena usia 

dibawah 20 tahun perkembangan organ-organ reproduksi yang belum 

optimal, kematangan emosi dan kejiwaan kurang serta fungsi fisiologi 

yang belum optimal, sebaliknya pada usia diatas 35 tahun telah terjadi 

kemunduran fungsi fisiologis maupun reproduksi secara umum yang 

mengakibatkan proses perkembangan janin menjadi tidak optimal (Sari 

& Wahyuni, 2021). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Amelia et al., (2022) dimana 

hasil uji chi square diperoleh nilai p= 0,362 artinya secara statistik tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan kejadian 
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BBLR di wilayah kerja Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar dengan 

nilai OR 1,752 yang artinya ibu dengan umur < 20 dan > 30 tahun 

mempunyai risiko sebesar 1,752 kali melahirkan bayi dengan BBLR 

dibandingkan dengan kelompok umur 20-35 tahun yang termasuk dalam 

umur ideal. Sama halnya dengan penelitian Levita & Langi (2022),  yang 

menunjukkan hasil p= 0,193 yang artinya hubungan antara usia ibu 

hamil dengan kejadian BBLR tidak signifikan (p > 0,05). Penelitian 

Apriani et al., (2021) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara usia ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap (p= 0,656).  

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Suroso & Melda 

(2023)  menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan p= 0,008 

antara umur responden dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan 

penelitian Asma et al., (2023) didapatkan hasil bahwa ada hubungan 

antara usia dengan kejadian BBLR dimana p= 0,005 (p < 0,05). Hamil di 

usia muda merupakan faktor risiko terhadap terjadinya BBLR, karena ibu 

hamil yang terlalu muda masih berada dalam proses pertumbuhan, 

sehingga asupan gizi untuk janin berkurang. Akibatnya pertumbuhan 

janin terhambat dan berat lahir bayi berkurang (BBLR). Sedangkan 

apabila ibu hamil saat usia terlalu tua (> 35 tahun), fertilitas 

endometrium dan kualitas sel telur sudah menurun, serta meningkatnya 

resiko ibu mengalami penyakit kronik seperti hipertensi makanan ke 

janin melalui plasenta yang akan meningkatkan risiko maupun diabetes 

melitus yang dapat mengakibatkan terhambatnya transmisi melahirkan 

bayi dengan BBLR.                           
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b. Kekurangan Energi Kronik (KEK) 

Suatu kondisi yang disebut kekurangan energi kronis 

menyebabkan ibu hamil mengalami malnutrisi kronis jangka panjang 

(asupan rendah kalori dan protein) yang mencegah tubuh mereka 

mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Akibatnya, tubuh 

mengalami perubahan yang tidak sepenuhnya ideal, baik secara fisik 

maupun mental (Kemenkes RI, 2019). Kondisi ibu hamil dengan risiko 

KEK, berisiko terhadap penurunan kekuatan otot yang membantu proses 

persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan 

pendarahan pasca salin, bahkan kematian pada ibu. Risiko pada bayi 

dapat mengakibatkan terjadinya kematian janin (keguguran), prematur, 

lahir cacat, BBLR bahkan kematian bayi (Direktorat Gizi Masyarakat, 

2019). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko 

Kekurangan Energi Kronik  terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan p= 

0,000 (p < 0,05) dengan nilai OR sebesar 43,429. Artinya ibu yang 

kekurangan energi kronik (LILA < 23,5 cm) berisiko 43,429 kali 

melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu yang tidak kekurangan 

energi kronik (LILA ≥ 23,5 cm). Data yang diperoleh pada kategori 

berisiko tinggi (LILA < 23,5 cm) terdapat 38 (57,6%) responden pada 

kelompok kasus dan 2 (3%) responden pada kelompok kontrol. 

Sedangkan pada kategori risiko rendah (LILA ≥ 23,5 cm) sebanyak 28 

(42,4%) responden pada kelompok kasus dan 64 (97%) responden pada 

kelompok kontrol. 
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Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus 

adalah ibu dengan KEK berisiko tinggi. Ini dikarenakan ibu yang 

mengalami KEK (LILA < 23,5 cm) merupakan risiko penyebab terjadinya 

bayi dengan BBLR. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Manuaba 

(2010) yang menyatakan bahwa ibu hamil yang kekurangan energi 

kronik memiliki ukuran lengan atas LILA < 23,5 cm akan menyebabkan 

metabolisme energi, oleh karena itu kebutuhan energi dan zat gizi 

lainnya meningkat selama kehamilan, peningkatan energi dan zat gizi 

diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu 

dapat disebabkan oleh usia ibu dan kebiasaan konsumsi makanan yang 

tidak sehat. Apabila asupan makanan pada ibu hamil saat remaja itu baik 

maka akan menghasilkan energi yang baik serta dapat digunakan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja. Semakin buruk 

asupan makanan seorang ibu hamil saat remaja maka akan semakin 

tinggi risiko terjadinya KEK (Dwi & Wahyuningsih, 2019). 

Adapun ibu dengan KEK berisiko tinggi pada kelompok kontrol, 

dikarenakan faktor lain seperti ibu selama kehamilan rutin untuk 

memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan serta pengetahuan 

tentang pola makan yang baik bagi ibu hamil sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan gizi janin selama kehamilan. Ibu hamil yang rutin melakukan 

kunjungan ANC akan selalu mendapatkan informasi tentang bagaimana 

cara meningkatkan nutrisi selama kehamilan. Misalnya dengan 

mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin dan lain 

sebagainya dimana hal tersebut dapat memberikan peluang peningkatan 

kesehatan bagi ibu hamil sehingga jika kebutuhan nutrisi terpenuhi maka 

akan menyebabkan status nutrisi ibu menjadi baik (Salam, 2021). 
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Ibu yang KEK berisiko rendah pada kelompok kasus, hal ini 

dikarenakan yang mempengaruhi kejadian BBLR tidak hanya status gizi 

ibu hamil, namun terdapat faktor lain. Hal ini sesuai dengan teori 

Manuaba (2010) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kejadian BBLR yaitu umur, paritas, jarak kehamilan, pekerjaan serta 

frekuensi pemeriksaan kehamilan. Ibu yang hamil pada usia < 20 tahun 

cenderung membutuhkan gizi lebih untuk pertumbuhan janin dan 

pertumbuhan fisik remaja, serta membutuhkan kesiapan dari segi 

psikologis untuk menerima kehamilan (Siantar et al., 2021). 

Sedangkan ibu dengan KEK berisiko rendah pada kelompok 

kontrol, dikarenakan ibu tidak mengalami KEK (LILA ≥ 23,5 cm) yang 

dimana ini bukan merupakan faktor terjadinya BBLR. Selain itu, 

didukung dengan pengetahuan ibu yang baik sehingga pengetahuan 

mengenai kebutuhan gizi yang dibutuhkan selama masa kehamilan dapat 

terpenuhi sehingga bayi yang dilahirkan dapat lahir dengan berat badan 

normal (Diningsih et al., 2021). 

Sejalan dengan penelitian Agustin & Afrika (2022) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekurangan energi kronik 

(KEK) dengan kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Muara Burnai 

tahun 2020 (p= 0,044) dengan nilai OR 3,6 artinya responden yang KEK 

memiliki peluang risiko 3,6 kali bayinya mengalami BBLR dibandingkan 

dengan responden yang tidak KEK. Sama halnya dengan penelitian Sapta 

et al., (2023) didapatkan hasil ada hubungan antara KEK dengan kejadian 

BBLR dimana p= 0,000 dan OR 8,424 yang berarti ibu yang KEK (LILA < 

23,5 cm) berpeluang 8,424 kali melahirkan bayi dengan BBLR.  
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Namul hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian F. M. 

Mulyaningrum & Nurulistyawan (2022), yang menunjukkan hasil uji chi 

square didapatkan nilai p= 0,109 (p > 0,05), artinya tidak ada hubungan 

bermakna antara status KEK dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan 

penelitian Marlina & Mastina (2020) dimana tidak ada hubungan KEK 

dengan kejadian BBLR dengan p=  0,627 dengan nilai OR sebesar 1,425. 

Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada kehamilan berisiko 

meningkatkan kematian pada ibu dan berisiko melahirkan bayi dengan 

BBLR. Kekurangan energi kronik ditandai dengan ukuran lingkar lengan 

atas (LILA) < 23,5 cm. Faktor yang menjadi penyebab KEK pada ibu 

hamil antara lain pengetahuan ibu, pola konsumsi ibu hamil, paritas, 

kondisi ekonomi, asupan gizi selama kehamilan, makanan tambahan 

selama kehamilan, riwayat konsumsi tablet Fe serta berat badan ibu 

sebelum kehamilan (Harismayanti, 2021). 

c. Paritas 

Paritas adalah banyaknya jumlah anak yang dilahirkan. Menurut 

kesehatan, jumlah anak yang paling aman bagi seorang wanita adalah 

paritas kedua dan ketiga, sedangkan paritas pertama dan lebih dari tiga 

dikatakan berisiko terhadap kehamilan, persalinan bahkan bagi bayi 

yang dilahirkan (Sembiring et al., 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko 

paritas terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan p= 0,000 (p < 0,05) 

dengan nilai OR sebesar 1,426. Artinya ibu dengan paritas risiko tinggi (1 

dan ≥ 4 anak) berisiko 1,426 kali melahirkan bayi dengan BBLR 

dibandingkan dengan ibu dengan paritas risiko rendah (2-3 anak). Data 
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yang diperoleh pada kategori risiko tinggi (1 dan ≥ 4 anak) terdapat 48 

(72,7%) responden pada kelompok kasus dan 24 (36,4%) responden 

pada kelompok kontrol. Sedangkan pada kategori risiko rendah (2-3 

anak) terdapat 18 (27,3%) responden pada kelompok kasus dan 42 

(63,6%) responden pada kelompok kontrol.  

Dalam penelitian ini, ibu pada kelompok kasus sebagian besar ibu 

dengan paritas berisiko tinggi (1 dan ≥ 4 anak). Sesuai dengan teori 

Wiknjosastro (2007) yang menyatakan paritas yang tinggi akan 

berdampak pada timbulnya berbagai masalah kesehatan baik bagi ibu 

maupun bayi yang dilahirkan. Kehamilan dan persalinan yang berulang-

ulang menyebabkan kerusakan pembuluh darah di dinding rahim dan 

kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali 

diregangkan saat kehamilan sehingga cenderung timbul kelainan letak 

ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin 

sehingga melahirkan bayi dengan BBLR.  

Kelahiran pertama kali atau kelahiran primipara berisiko 

melahirkan bayi dengan BBLR dapat disebabkan oleh usia ibu. Ibu yang 

berusia < 20 tahun, yang dimana kondisi ini membutuhkan asupan gizi 

yang lebih banyak karena pada usia tersebut ibu masih dalam masa 

pertumbuhan. Diperlukan pula kesiapan mental yang optimal agar 

pemenuhan gizi bagi ibu dan janin selama hamil tetap diperhatikan. Hal 

ini berisiko mengakibatkan terjadinya kelahiran bayi BBLR (Putri et al., 

2019). 

Ibu dengan paritas risiko tinggi (1 dan ≥ 4 anak) pada kelompok 

kontrol, ini disebabkan karena ibu yang biasanya lebih berpengalaman 

dalam  perawatan bayi dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan, baik 
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secara fisik maupun mental serta ibu mampu mengurus kehamilannya 

sehingga menekan kejadian kelahiran dengan BBLR (Apriani et al., 

2021). 

Adapun ibu dengan paritas berisiko rendah (2-3 anak) pada 

kelompok kasus, hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang 

dapat menyebabkan BBLR, diantaranya kekurangan energi kronik, usia 

ibu, status sosial ekonomi dan lain-lain sehingga bukan hanya paritas 

saja yang dapat menyebabkan terjadinya BBLR (Sari & Wahyuni, 2021). 

Sedangkan ibu dengan paritas risiko rendah (2-3 anak) pada kelompok 

kontrol dikarenakan paritas 2-3 bukan merupakan risiko terjadinya 

BBLR dan merupakan jumlah paritas yang aman. Sesuai dengan teori 

Manuaba (2010), dari sudut paritas terbagi atas paritas 1 tidak aman, 

paritas 2-3 aman untuk hamil dan bersalin dan paritas lebih dari 3 tidak 

aman. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini Pitriani et al., 

(2023) dimana hasil analisis data menggunakan uji chi square antara 

paritas dengan kejadian BBLR diperoleh nilai p= 0,016  yang artinya ada 

hubungan antara paritas dengan kejadian BBLR di RSUD Drs. H. Abu 

Hanifah tahun 2022 dengan nilai OR = 2,189 yang berarti bahwa 

responden dengan paritas berisiko memiliki kecenderungan 2,198 kali 

lebih besar mengalami kasus BBLR dibandingkan paritas tidak berisiko. 

Sama halnya dengan penelitian Nuzula (2020) dimana didapatkan hasil 

uji statistik p= 0,001 dengan nilai OR 4 yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara paritas primipara dengan kejadian 

BBLR dengan 4 kali berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah 

(BBLR). Ibu dengan paritas > 3 telah mengalami penurunan fungsi 
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reproduksi karena persalinan yang dialami sebelumnya. Penurunan 

fungsi organ reproduksi ini dapat berakibat pada terganggunya 

pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung ibu sehingga 

pada akhirnya ibu akan melahirkan bayi dengan BBLR. 

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Apriani et al., 

(2021) tentang hubungan usia ibu hamil, paritas dan usia kehamilan 

dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap menunjukkan hasil dari uji chi 

square p= 0,236 yang berarti tidak terdapat hubungan antara paritas 

dengan kejadian BBLR. Sama halnya dengan penelitian Artini et al., 

(2023) menunjukkan bahwa hasil uji antara paritas dengan BBLR 

mendapatkan hasil nilai p= 0,081 (p > 0,05) yang memiliki makna bahwa 

tidak terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian berat badan 

lahir rendah di RSU Bali Royal pada tahun 2021.  

d. Konsumsi Junk Food Ketika Hamil 

Pola makan merupakan salah satu cara atau usaha dalam 

pengaturan jumlah, frekuensi, dan jenis makanan dengan informasi 

gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi 

dan mencegah dan membantu kesembuhan penyakit (Depkes RI, 2009). 

Makanan siap saji seperti junk food adalah makanan yang tidak sehat 

karena memiliki jumlah lemak yang tinggi dan sedikit nutrisi. Junk food 

juga perlu dihindari karena zat gizi yang dikandung tidak seibang bagi 

ibu hamil, meningkatkan resiko alergi, resiko penyakit jantung dan 

obesitas. Apabila ibu mengkonsumsi makanan sehari-hari kurang 

mengandung zat besi yang dibutuhkan ibu selama kehamilan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandung 

(Kemenkes RI, 2022). 
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Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko 

konsumsi junk food terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas 

Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan p= 0,000 (p= < 

0,05) dengan nilai OR sebesar 21,036. Artinya ibu yang mengkonsumsi 

junk food > 3 kali dalam seminggu ketika hamil berisiko 21,036 kali 

melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan ibu yang konsumsi junk 

food   3 kali dalam seminggu. Data yang diperoleh pada kategori 

berisiko tinggi (> 3 kali dalam seminggu) terdapat 37 (56,1%) responden 

pada kelompok kasus dan 4 (6,1%) responden pada kelompok kontrol. 

Sedangkan pada kategori risiko rendah (  3 kali dalam seminggu) 

terdapat 29 (43,9%) responden pada kelompok kasus dan 62 (93,9%) 

responden pada kelompok kontrol.  

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus 

adalah ibu dengan konsumsi junk food berisiko tinggi. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pola makan yang sehat 

sehingga asupan gizi ibu selama kehamilan yang mungkin tidak 

terpenuhi karena saat hamil pengetahuan ibu akan kebutuhan gizi 

kurang atau juga dapat dikarenakan ibu lebih mementingkan selera dan 

makanan kesukaannya daripada makanan yang seharusnya dikonsumsi 

saat masa kehamilan (Levita & Langi, 2022). Sesuai dengan teori 

Manuaba (2010), menjelaskan bahwa anemia dalam kehamilan dapat 

mengakibatkan terjadinya abortus, persalinan prematur, hambatan 

tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, hiperemesis 

gravidarum, pendarahan antepartum, dan ketuban pecah dini. Untuk 

mencegah hal tersebut ibu hamil perlu meningkatkan konsumsi makanan 

yang bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi. 
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Adapun ibu dengan konsumsi junk food berisiko rendah pada 

kelompok kasus, hal ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia ibu dan 

KEK sehingga kebutuhan gizi yang dibutuhkan janin dalam kandungan 

menjadi  terhambat. Sedangkan ibu dengan konsumsi junk food berisiko 

tinggi tetapi bayinya tidak BBLR ini dikarenakan ibu selama dalam masa 

kehamilan teratur dalam melakukan penanganan berupa pemantauan 

kesehatan. Ibu hamil yang rutin melakukan ANC akan selalu 

mendapatkan informasi tentang bagaimana cara meningkatkan nutrisi 

selama kehamilan (Salam, 2021). 

Adapun ibu dengan konsumsi junk food berisiko rendah pada 

kelompok kontrol, hal ini dikarenakan frekuensi konsumsi junk food yang 

tidak terlalu sering serta ibu dengan pengetahuan yang baik tentang pola 

makan yang sehat sehingga mampu memenuhi kebutuhan gizi janin 

selama dalam kandungan (Diningsih et al., 2021). 

Hal ini sesuai dengan penelitian Alfahmi (2023) yang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pola makan ibu hamil 

dengan kejadian BBLR yang signifikan nilai p= 0,003 (p < 0,05) dengan 

nilai OR sebesar 6  artinya ibu hamil yang memiliki pola makan yang 

kurang berisiko 6 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibanding dengan 

ibu hamil yang memiliki pola makan yang cukup. Gizi yang baik 

diperlukan seorang ibu hamil agar pertumbuhan janin tidak mengalami 

hambatan dan selanjutnya akan melahirkan bayi dengan berat lahir 

normal. Ibu yang sedang hamil dengan kekurangan zat gizi yang penting 

bagi tubuh akan menyebabkan anak lahir prematur dan BBLR (Manuaba, 

2010). 
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Menurut penelitian Hamsir et al., (2022)  menunjukkan bahwa 

asupan lemak (p= 0,005), vitamin c (p= 0,002), dan natrium (p= 0,036) 

yang terkandung dalam junk food berhubungan secara signifikan dengan 

preeklampsia dan frekuensi konsumsi junk food juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap kejadian preeklampsia pada ibu hamil dengan nilai 

p= 0,013. 

Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang 

mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan 

kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman 

pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat 

badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi seimbang bagi ibu 

hamil mengindikasikan bahwa konsumsi makanan ibu hamil harus 

memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan janin atau bayinya. Oleh karena itu ibu hamil 

membutuhkan asupan makanan bergizi seimbang yang lebih banyak 

dalam jumlah dan proporsi yang telah disesuaikan dengan trimester 

kehamilan  (Septiani et al., 2021). 

Penambahan kebutuhan gizi selama hamil meliputi : 

1) Energi 

Menurut RISKESDAS 2007 rerata nasional konsumsi energi per 

kapita per hari adalah 1.735,5 kkal. 

2) Protein 

Kebutuhan protein pada trimester I hingga II kurang dari 6 gr tiap 

harinya, sedangkan pada trimester III sekitar 10 gr tiap harinya. 

Protein digunakan untuk pembentukan jaringan baru baik 
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plasenta dan janin pertumbuhan dan diferensiasi sel, 

pembentukan cadangan darah dan persiapan masa menyusui. 

3) Lemak 

Lemak merupakan sumber tenaga dan untuk pertumbuhan 

jaringan plasenta. Selain itu, lemak disimpan untuk persiapan ibu 

sewaktu menyusui. Kadar lemak akan meningkat pada kehamilan 

trimester III. 

4) Karbohidrat  

Karbohidrat kompleks mengandung vitamin dan mineral serta 

meningkatkan asupan serat untuk mencegah terjadinya 

konstipasi. 

5) Vitamin, seperti Asam Folat, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, 

Vitamin D, Vitamin E dan Vitamin K 

6) Mineral mencakup zat besi, zat seng, kalsium, yodium, fosfor, fluor 

dan natrium. 

Di dalam islam segala batasan larangan yang diajarkan 

merupakan suatu hal yang bertujuan baik, yakni untuk menjaga 

kehidupan manusia agar tetap sejahtera. Islam melarang seseorang 

mengkonsumsi makanan atau minuman secara berlebihan karena dapat 

menimbulkan berbagai dampak negatif. Hal ini tercantum dalam QS Al-

A’raf/7: 31.  
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Terjemahnya :  

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada 
setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 
berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang 
berlebihan.” (Kemenag RI, 2019). 

Islam menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan 

minuman yang halal lagi baik, bukan hanya makanan yang 

mengenyangkan saja tapi nutrisi yang dikandungnya harus memberikan 

manfaat yang baik bagi tubuh. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-

Baqarah/2: 168. 

                                  

      

Terjemahnya : 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal 
lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Kemenag RI, 
2019). 

 Junk food merupakan makanan yang kadar nutrisinya sangat 

rendah, lemak, garam dan kalorinya yang sangat tinggi. Mengkonsumsi 

junk food  dalam jumlah yang berlebihan dan terus menerus akan 

berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Islam menganjurkan manusia 

untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik, 

sedangkan junk food merupakan jenis makanan dan minuman yang 

rendah nutrisi, mengandung lemak, garam dan kalori yang tinggi. Hal 

tersebut dapat diartikan sebagai makanan yang tidak baik dan 

berdampak buruk bagi kesehatan. Mengkonsumsi makanan dan 

minuman bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia dan tujuan-

tujuan dasar manusia yaitu harta, jiwa, agama, akal dan keturunan. Oleh 
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karena itu, sebaiknya memakan makanan rendah nutrisi (junk food) 

harus dihindari untuk kesehatan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

e. Usia Kehamilan 

Usia kehamilan adalah masa sejak terjadinya konsepsi sampai 

dengan saat kelahiran, dihitung dari hari pertama haid terakhir 

(menstrual age of pregnancy). Kehamilan cukup bulan adalah usia 

kehamilan 37-42 minggu (259-294 hari) lengkap sedangkan usia 

kehamilan kurang bulan adalah usia kehamilan yang kurang dari 37 

minggu (259 hari) (Kemenkes RI, 2022). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada risiko 

antara usia kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 

Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba yang signifikan p= 0,022 (p < 

0,05) dengan nilai OR sebesar 4,173. Artinya ibu yang usia kehamilan < 

37 minggu berisiko 4,1 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan 

ibu dengan usia kehamilan  ≥ 37 minggu. Data yang diperoleh pada 

kategori berisiko tinggi (< 37 minggu) terdapat 38 (57,6%) responden 

pada kelompok kasus dan 3 (4,5%) responden pada kelompok kontrol. 

Sedangkan pada kategori berisiko rendah (> 37 minggu) terdapat 28 

(42,4%) responden pada kelompok kasus dan 63 (95,5%) responden 

pada kelompok kontrol.  

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus 

adalah ibu dengan usia kehamilan berisiko tinggi  Usia kehamilan yang 

kurang dari  37 minggu mengakibatkan pertumbuhan dan 

perkembangan janin belum optimal sehingga perkembangan janin belum 

sempurna dan mempengaruhi berat badan bayi yang dilahirkan (Hartini 

& Yusvita, 2023). 
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Hal ini didukung oleh teori Manuaba (2010), umur kehamilan 

mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin pendek masa kehamilan 

semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat tubuhnya sehingga 

akan turut mempengaruhi berat badan bayi.  

Adapun ibu dengan usia kehamilan berisiko rendah pada 

kelompok kasus, hal ini disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan 

dan perkembangan janin saat dalam kandungan serta adanya faktor lain 

yang mempengaruhi seperti paritas dan komplikasi yang terjadi selama 

dalam masa kehamilan (Budiarti et al., 2022). 

Ibu dengan usia kehamilan resiko tinggi pada kelompok kontrol,  

ini dikarenakan pengetahuan ibu memadai sehingga selama dalam masa 

kehamilan kebutuhan bayi terpenuhi dengan baik. Sedangkan ibu dengan 

usia kehamilan berisiko rendah dan bayinya tidak BBLR dikarenakan 

usia kehamilan ≥ 37 minggu merupakan usia kehamilan yang sangat 

sedikit berpeluang mengakibatkan BBLR, hal ini dikarenakan pada usia 

kehamilan tersebut pertumbuhan dan perkembangan organ-organ bayi 

sudah matang sehingga berat bayi yang dilahirkan normal (Sari  et al., 

2022). 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriani et al., 

(2021) yang menunjukkan hasil uji chi square p= 0,000, berarti terdapat 

hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD Cilacap 

dengan nilai OR = 20,213 yang berarti usia kehamilan dengan kategori 

preterm berpeluang sebesar 20,213 kali untuk mengalami kejadian BBLR 

dibandingkan dengan usia kehamilan risiko rendah. Sama halnya dengan 

penelitian Srimiyati & Ajul (2021) menunjukkan dengan nilai p= 0,000 

dan nilai OR = 2,097. Artinya usia kehamilan < 37 minggu mempunyai 
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kemungkinan 2,097 kali melahirkan bayi dengan BBLR dibanding bayi 

dengan usia kehamilan ≥ 37 minggu. Berat bayi bertambah seiring 

dengan umur kehamilan. Normalnya berat badan bayi akan bertambah 

sesuai dengan pertambahan usia kehamilan, semakin muda umur 

kehamilan maka perkembangan organ-organ tubuhnya belum sempurna 

atau matang dan berpengaruh pada berat badan bayi. Ketika umur 

kehamilan belum mencukupi maka perkembangan janin di dalam uterus 

juga belum maksimal. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu lebih cenderung 

mengatakan adanya hubungan antara usia kehamilan dengan bayi 

prematur terhadap kejadian BBLR. Hasil penelitian yang diperoleh 

sebagian besar sama dengan beberapa penelitian sebelumnya.  

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Ra’d/13: 8 

                             

      

Terjemahnya : 

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan 
apa yang berkurang (tidak sempurna dalam) rahim dan apa yang 
bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya.” (Kemenag RI, 
2019). 

Al-aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan ayat 

tersebut sehubungan dengan makna firmannya ada janin yang kurang 

sempurna atau janin yang gugur dan kandungan yang bertambah. Rahim 

yang sempurna akan terus bertambah masa kandungannya sehingga 

melahirkan dengan sempurna, berbeda dengan rahim yang kurang 

sempurna kelahirannya prematur. Demikian itu karena diantara kaum 

wanita ada yang masa kandungannya mencapai sepuluh bulan, ada pula 
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yang masa kandungannya lebih lama dari biasanya dan ada pula yang 

kurang dari biasanya. Hal itulah yang disebutkan oleh Allah Swt. dalam 

ayat ini, semuanya itu terjadi berdasarkan pengetahuan dari Allah Swt. 

Allah SWT mengatakan mengetahui tentang kandungan dari dulu hingga 

sekarang dan seterusnya, mengetahui keadaan janin sejak masih 

berbentuk ovum yang dibuahi sperma. Allah SWT telah terlebih dahulu 

mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan bukan saja jenis 

kelaminnya, tetapi juga berat badan dan bentuknya, keindahan dan 

keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya dan 

Allah Swt. ialah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, 

yang maha besar lagi makah tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada 

sesuatu pun yang ghaib bagi-Nya. 

Merujuk pada ayat di atas seorang ibu hendaknya senantiasa 

mendoakan kehamilannya agar menjaga kesehatan, pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dalam kandungan karena berawal dari segumpal 

darah hingga memiliki bentuk, jenis kelamin, bahkan berat badan bayi 

serta usia untuk bayi dilahirkan semua dengan ketentuan dan kekuasaan 

Allah SWT. 

f. Komplikasi Kehamilan 

Komplikasi kehamilan adalah masalah kesehatan yang sering 

terjadi selama kehamilan dan juga persalinan. Masalah kesehatan dapat 

terjadi saat sebelum ibu hamil dan berdampak pada komplikasi 

kehamilan dan akan berakibat pada kesehatan bayi yang dilahirkan 

(Arsesiana, 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

risiko komplikasi kehamilan terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja 
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Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba tahun 2022 yang signifikan p= 

0,137 (p > 0,05). Data yang diperoleh pada kategori mengalami 

komplikasi kehamilan terdapat 13 (19,7%) responden pada kelompok 

kasus dan 6 (9,1%) responden pada kelompok kontrol. Sedangkan 

responden yang tidak mengalami komplikasi kehamilan terdapat 53 

(80,3%) pada kelompok kasus dan 60 (90,9%) pada kelompok kontrol. 

Dalam penelitian ini sebagian besar ibu pada kelompok kasus 

tidak mengalami komplikasi kehamilan. Hal ini disebabkan oleh faktor 

lain seperti paritas yang banyak, usia kehamilan yang terlalu muda dan 

kebiasaan ibu mengkonsumsi makanan seperti junk food yang dapat 

mempengaruhi status gizi ibu dan janin sehingga tidak menjamin anak 

yang dilahirkan memiliki berat badan lahir normal (Swamilaksita et al., 

2019). Sesuai dengan teori Manuaba (2010) yang menyatakan bahwa 

usia kehamilan, status gizi ibu hamil, komplikasi kehamilan serta asupan 

zat gizi merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR.  

Adapun ibu dengan komplikasi kehamilan pada kelompok kasus, 

ini disebabkan karena kurangnya pemeriksaan kesehatan selama 

kehamilan serta pola makan ibu hamil yang tidak sehat (junk food) yang 

merupakan jenis makanan dan minuman yang rendah nutrisi, 

mengandung lemak, garam yang dapat menyebabkan permasalahan 

kesehatan selama kehamilan seperti preeklampsia serta anemia pada ibu 

hamil sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi 

(Swamilaksita et al., 2019). Ibu dengan komplikasi kehamilan pada 

kelompok kontrol, ini dikarenakan ibu rutin memeriksakan 

kehamilannya serta pengetahuan ibu akan kehamilan yang sehat 
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sehingga bayi yang dilahirkan dapat lahir dengan berat badan normal 

(Diningsih et al., 2021). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Dewanti & 

Widyanthini (2023), bahwa komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR 

tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai p= 0,124. Namun hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian Srimiyati & Ajul (2021) didapatkan 

nilai p= 0,000 artinya ada hubungan antara komplikasi kehamilan 

dengan kejadian BBLR dengan nilai OR = 4,407 dimana kehamilan 

dengan komplikasi mempunyai risiko 4,407 kali melahirkan bayi BBLR 

dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki komplikasi kehamilan. 

Sama halnya dengan penelitian Dhirah et al., (2021) dari hasil uji statistik 

didapatkan p= 0,029 dan nilai OR = 4,200 yang artinya ada hubungan 

faktor komplikasi kehamilan dengan kejadian BBLR. Kehamilan dengan 

komplikasi dapat menghambat bahkan mengganggu perkembangan bayi 

di dalam rahim dan menambah prevalensi persalinan dengan berat lahir 

rendah. 

g. Variabel yang dominan berisiko 

Pada pemodelan akhir analisis multivariat terdapat 3 (tiga) 

variabel yang berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah yaitu 

faktor KEK, konsumsi junk food dan usia kehamilan. Diantara ketiga 

variabel tersebut, usia kehamilan merupakan faktor yang paling dominan 

berisiko terhadap kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dengan nilai OR= 21.793. 

Hal ini didukung oleh teori Manuaba (2010), umur kehamilan 

mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin pendek masa kehamilan 

semakin kurang sempurna pertumbuhan alat-alat tubuhnya sehingga 
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akan turut mempengaruhi berat badan bayi. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian dari Ariyanti & Dartiwen (2022) bahwa usia 

kehamilan berisiko paling dominan terhadap kejadian BBLR dimana nilai 

p= 0,000 dan OR= 10,392 yang berarti ibu dengan usia kehamilan < 37 

minggu berisiko 10,392 kali bayinya mengalami BBLR.  

D. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Penelitian ini tidak meneliti semua variabel pada kerangka teori di 

bab sebelumnya seperti jarak kehamilan, merokok, alkohol, 

anemia, kehamilan ganda, cacat bawaan dan infeksi dalam rahim. 

Hal ini disebabkan karena tidak adanya responden yang memiliki 

riwayat kehamilan ganda di wilayah kerja Puskesmas Caile 

Kabupaten Bulukumba di tahun 2022 dan beberapa variabel 

lainnya sudah banyak diteliti. 

2. Ketika responden penelitian sulit mengingat kembali kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukan selama kehamilan terutama jika sudah 

dilewati dalam waktu yang cukup lama.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor yang berisiko terhadap kejadian berat badan lahir rendah 

(BBLR) di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

tahun 2022 adalah kekurangan energi kronik (p= 0,000; OR= 

43,429), paritas (p= 0,000; OR= 1,426 ), konsumsi junk food (p= 

0,000; OR= 19,776), usia kehamilan (p= 0,000; OR= 28,500). 

2. Faktor yang tidak berisiko terhadap kejadian berat badan lahir 

rendah di wilayah kerja Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba 

tahun 2022 adalah usia ibu (p= 0,182) dan komplikasi kehamilan 

(p= 0,137). 

3. Faktor yang paling berisiko terhadap kejadian berat badan lahir 

rendah (BBLR) di wilayah Kerja Puskesmas Caile Kabupaten 

Bulukumba adalah usia kehamilan (OR= 21,793). 

B. Saran 

1. Bagi institusi 

Bagi institusi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya 

BBLR dan dapat menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan, 

kebijakan dan program untuk pengendalian kejadian BBLR. 
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2. Bagi ibu hamil 

Bagi ibu hamil agar dapat melakukan pemantauan kesehatan 

sesuai usia kehamilan sehingga ibu yang diduga berisiko melahirkan bayi 

dengan BBLR dapat dideteksi secara dini. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi, informasi yang bermanfaat untuk perkembangan 

pengetahuan tentang kejadian BBLR serta dapat dilakukan penelitian 

lanjutan untuk menguji kembali atau mengungkapkan lebih banyak lagi 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR.  
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa 

 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR RISIKO KEJADIAN BERAT BADAN LAHIR RENDAH 

(BBLR) DI WILAYAH KERJA  PUSKESMAS CAILE 

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 

 

Tanggal Pengisian : ………………………………. 

No. Kuesioner : ………………………………. 

Bersama ini saya memohon kesediaan ibu/responden untuk mengisi 

daftar kuesioner. Informasi yang ibu berikan digunakan untuk melengkapi 

data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Faktor 

Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas 

Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 2022” untuk itu diharapkan 

ibu/responden bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan 

/ pernyataan (kuesioner) berikut:  

A. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Karakteristik Bayi 

1. Nama Bayi : ……………………………….   

2. Umur Bayi : ……. Bulan 

3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan 

4. Riwayat Berat Badan Lahir Bayi : …………gr 

b. Karakteristik Ayah 

1. Nama  : ………………………………. 

2. Tinggi badan : ………………………………. 

3. Umur  : ………………………………. 

4. Pendidikan  :   
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 Tidak Bersekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA/SMK 

 Perguruan Tinggi 

5. Pekerjaan : 

 Tidak Bekerja 

 Wiraswasta 

 Pegawai Swasta 

 PNS 

 Petani 

c. Karakteristik Ibu 

6. Nama  : ………………………………. 

7. Tinggi badan : ………………………………. 

8. Umur  : ………………………………. 

9. Pendidikan  :   

 Tidak Bersekolah 

 SD 

 SMP 

 SMA/SMK 

 Perguruan Tinggi 

10. Pekerjaan : 

 Tidak Bekerja 

 Wiraswasta 

 Pegawai Swasta 

 PNS 

 Petani 

A. USIA IBU 

11. Berapakan usia pada saat melahirkan anak terakhir? 

a. < 20 Tahun b. 20-35 Tahun c. > 35 Tahun 
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B. USIA KEHAMILAN 

12. Berapakan umur kandungan ibu saat melahirkan anak 

terakhir? 

a. < 37 minggu b.   37 minggu  

C. KEKURANGAN ENERGI KRONIK (KEK) 

13. Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) : 

a. < 23,5 cm  b.   23,5 cm 

D. PARITAS 

14. Berapa banyak anak yang pernah ibu lahirkan sampai saat ini? 

a. 1 anak  b. 2-3 anak   c.    anak 

E. KONSUMSI JUNK FOOD 

15. Seberapa seringkah anda konsumsi junk food selama 

kehamilan? Makanan yang termasuk junk food yaitu: 

Makanan kaleng Makanan gorengan Mie instan 

Makanan manisan Makanan daging 

yang diproses 

Makanan yang 

dibakar atau 

dipanggang 

Makanan manis 

beku 

Makanan daging 

berlemak 

Jeroan 

 

a. > 3 kali dalam seminggu  b.   3 kali dalam seminggu 
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F. KOMPLIKASI KEHAMILAN  

16. Cheklist jawaban dibawah ini sesuai dengan keadaan yang 

pernah dialami ibu selama hamil : 

No Komplikasi Kehamilan Ya Tidak 
Usia 

Kandungan 

1 
Muntah/mual dan tidak 
mau makan 

   

2 Demam tinggi    

3 

Bengkak kaki, tangan dan 
wajah atau sakit kepala 
disertai kejang 

   

4 
Pendarahan pada hamil 
muda dan hamil tua 

   

5 
Air ketuban keluar sebelum 
waktunya 

   

6 

Janin dirasakan kurang 
bergerak dibandingkan 
sebelumnya 

   

7 

Terasa sakit pada saat 
buang air kecil atau keluar 
keputihan/gatal-gatal di 
daerah kemaluan 

   

8 
Jantung berdebar-debar 
atau nyeri di dada 

   

9 Diare berulang    

10 
Batuk lama (lebih dari 2 

minggu) 
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Lampiran 2 Informed Consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

Telah mendapat keterangan secara rinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Faktor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR) di Puskesmas Caile Kabupaten Bulukumba Tahun 

2022” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subjek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan 

pertanyaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) 

secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari 

pihak manapun. 

 
 

............,.…………… 2023 

 
 

 

 Responden, 

 

 

 

…………………………… 
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Lampiran 3 Keterangan Layak Etik 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 4 Izin Penelitian 
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Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 6 Master Tabel Responden 

MASTER TABEL RESPONDEN  

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAILE KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 

No B2 B3 B4 A2 A3 A4 A5 I2 I3 I4 I5 V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 
20 

bulan 
L BBLR 

37 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

156 
cm 

35 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

145 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

2 
19 

bulan 
L BBLR 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

26 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

149 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

3 
19 

bulan 
P BBLR 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

155 
cm 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

4 
18  

bulan 
L BBLR 

37 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

157 
cm 

35 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

5 
18 

bulan 
L BBLR 

39 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

158 
cm 

36 
Tahu

n 
SD 

Tidak 
Bekerja 

159 
cm 

>35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

6 
17 

bulan 
P BBLR 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

7 
17 

bulan 
L BBLR 

20 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

19 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

<20 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

8 
17 

bulan 
L BBLR 

28 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

158 
cm 

27 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

151 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

9 
16 

bulan 
L BBLR 

30 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

156 
cm 

32 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

152 
cm 

>35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

10 16 P BBLR 33 SD Wiraswasta 160 33 SMP Tidak 155 20-35 ≥23,5 2-3 ≤3 kali dalam ≥37 Tidak 
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bulan Tahu
n 

cm Tahu
n 

Bekerja Tahu
n 

cm ana
k 

seminggu minggu 

11 
15 

bulan 
L BBLR 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

159 
cm 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

12 
15 

bulan 
L BBLR 

20 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

159 
cm 

18 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

<20 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

13 
15 

bulan 
L BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

155 
cm 

19 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

<20 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

14 
14 

bulan 
P BBLR 

22 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

155 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

15 
14 

bulan 
L BBLR 

29 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

157 
cm 

30 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawa
i Swasta 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

16 
13 

bulan 
L BBLR 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

162 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

17 
13 

bulan 
P BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

163 
cm 

24 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

18 
12 

bulan 
L BBLR 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

157 
cm 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

19 
12 

bulan 
P BBLR 

40 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

167 
cm 

38 
Tahu

n 
SD 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

>35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

20 
11 

bulan 
P BBLR 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

159 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
v 

<20 
tahun 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

21 
11 

bulan 
L BBLR 

22 
Tahu

SMP Wiraswasta 
162 
cm 

24 
Tahu

SMP 
Tidak 

Bekerja 
157 
cm 

20-35 
Tahu

<23,5 
cm 

1 
ana

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 
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n n n k 

22 
10 

bulan 
L BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

22 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

158 
cm 

<20 
tahun 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

23 
10 

bulan 
L BBLR 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

24 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

159 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

24 
10 

bulan 
P BBLR 

21 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

165 
cm 

24 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

25 
9 

bulan 
L BBLR 

30 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

168 
cm 

25 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

26 
20 

bulan 
L BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

156 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

27 
18 

bulan 
P BBLR 

30 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

158 
cm 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

28 
16 

bulan 
L BBLR 

34 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

PNS 
158 
cm 

32 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawa
i Swasta 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

29 
16 

bulan 
L BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

30 
13 

bulan 
L BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

31 
13 

bulan 
L BBLR 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

32 
13 

bulan 
P BBLR 

20 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

19 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

<20 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 
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33 
12 

bulan 
P BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

34 
9 

bulan 
L BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

157 
cm 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

35 
9 

bulan 
L BBLR 

29 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

157 
cm 

19 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

<20 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

36 
9 

bulan 
L BBLR 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

37 
11 

bulan 
L BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

38 
11 

bulan 
P BBLR 

30 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

156 
cm 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

39 
11 

bulan 
L BBLR 

29 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

163 
cm 

25 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

158 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

40 
11 

bulan 
P BBLR 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

168 
cm 

30 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

41 
11 

bulan 
L BBLR 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

42 
11 

bulan 
P BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

43 
11 

bulan 
L BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

> 3 kali 
dalam 

seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

44 11 L BBLR 20 SMP Wiraswasta 156 19 SMP Tidak 155 <20 <23,5 1 >3 kali dalam <37 Tidak 
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No B2 B3 B4 A2 A3 A4 A5 I2 I3 I4 I5 V1 V2 V3 V4 V5 V6 

bulan Tahu
n 

cm Tahu
n 

Bekerja cm Tahu
n 

cm ana
k 

seminggu minggu 

45 
11 

bulan 
P BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

46 
11 

bulan 
L BBLR 

21 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

158 
cm 

22 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

47 
11 

bulan 
L BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

156 
cm 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

48 
11 

bulan 
L BBLR 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

49 
11 

bulan 
L BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

156 
cm 

21 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

50 
11 

bulan 
P BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

157 
cm 

20 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

51 
11 

bulan 
L BBLR 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

157 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

52 
11 

bulan 
P BBLR 

20 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

157 
cm 

22 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

53 
11 

bulan 
L BBLR 

30 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

158 
cm 

26 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

54 
11 

bulan 
L BBLR 

31 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

158 
cm 

30 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

55 
11 

bulan 
L BBLR 

26 
Tahu

SMA/SMK Wiraswasta 
158 
cm 

31 
Tahu

SMA/SMK 
Tidak 

Bekerja 
150 
cm 

20-35 
Tahu

<23,5 
cm 

1 
ana

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 
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n n n k 

56 
11 

bulan 
P BBLR 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

157 
cm 

28 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

57 
11 

bulan 
L BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

58 
11 

bulan 
L BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

157 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

59 
11 

bulan 
L BBLR 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

156 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

60 
11 

bulan 
P BBLR 

21 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

61 
11 

bulan 
L BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

20 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

62 
11 

bulan 
L BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

156 
cm 

20 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

63 
11 

bulan 
L BBLR 

28 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

20 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

64 
11 

bulan 
P BBLR 

26 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

157 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

65 
11 

bulan 
L BBLR 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

66 
11 

bulan 
L BBLR 

33 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

33 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 
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67 
12 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

32 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

174 
cm 

35 
Tahu

n 
SD 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

68 
12 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

168 
cm 

20 
Tahu

n 

Tidak 
Bersekolah 

Tidak 
Bekerja 

165 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

69 
13 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

34 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

159 
cm 

32 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Tidak 
Bekerja 

145 
cm 

20-35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

70 
13 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

36 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

159 
cm 

33 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

152 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

>37 
minggu 

Tidak 

71 
13 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

163 
cm 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

72 
17 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

39 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

163 
cm 

41 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

153 
cm 

>35 
Tahu

n 

<23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

73 
16 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

162 
cm 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

74 
17 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

45 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

159 
cm 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Pegawa
i Swasta 

165 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

75 
17 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

44 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

170 
cm 

34 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

76 
18 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

18 
Tahu

n 
SD Wiraswasta 

170 
cm 

18 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

<20 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

77 
13 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

165 
cm 

19 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

152 
cm 

< 20 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

78 13 P Tidak 40 SMA/SMK Wiraswasta 165 32 SD Tidak 160 20-35 ≥23,5 2-3 ≤3 kali dalam ≥37 Tidak 
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bulan BBLR Tahu
n 

cm Tahu
n 

Bekerja cm Tahu
n 

cm ana
k 

seminggu minggu 

79 
13 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

38 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

25 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

165 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

80 
14 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

81 
14 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 
SD Wiraswasta 

175 
cm 

20 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

151 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

82 
19 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

31 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

161 
cm 

28 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawa
i Swasta 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

83 
19 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Ya 

84 
19 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

40 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

36 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

> 35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

85 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

162 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

86 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

34 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

168 
cm 

32 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

87 
15 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

30 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

168 
cm 

26 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

88 
15 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

151 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

89 
15 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

SMA/SMK Wiraswasta 
162 
cm 

24 
Tahu

SMA/SMK 
Tidak 

Bekerja 
159 
cm 

20-35 
Tahu

≥23,5 
cm 

1 
ana

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 
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n n n k 

90 
15 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

33 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

PNS 
168 
cm 

32 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

91 
15 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

>3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

92 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

33 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

156 
cm 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

93 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

163 
cm 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

94 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

162 
cm 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

95 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

27 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

157 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

96 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

175 
cm 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

159 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

97 
20 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

30 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

98 
19 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

34 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

156 
cm 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

99 
19 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

27 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

163 
cm 

31 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

100 
19 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

165 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 
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101 
19 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

21 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

157 
cm 

22 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

151 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

102 
19 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

28 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

103 
18 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

21 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

24 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

151 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

104 
18 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

31 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

27 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

<37 
minggu 

Tidak 

105 
18 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

21 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

106 
18 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

107 
18 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

31 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

25 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

108 
17 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

174 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

109 
17 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

33 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

162 
cm 

32 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

158 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

110 
17 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

28 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

29 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

111 
17 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

30 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

163 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

112 17 P Tidak 21 SMA/SMK Wiraswasta 162 22 SMA/SMK Tidak 155 20-35 ≥23,5 1 ≤3 kali dalam ≥37 Tidak 
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bulan BBLR Tahu
n 

cm Tahu
n 

Bekerja cm Tahu
n 

cm ana
k 

seminggu minggu 

113 
16 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

31 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

159 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

114 
16 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

21 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

19 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

< 20 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Ya 

115 
16 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

31 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

162 
cm 

30 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

116 
16 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

34 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

160 
cm 

31 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

117 
16 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

21 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

175 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

118 
16 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

30 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

119 
15 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

162 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

120 
15 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

24 
Tahu

n 
SD Wiraswasta 

158 
cm 

31 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

151 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

121 
15 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

165 
cm 

26 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

158 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

122 
15 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

26 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawai 
Swasta 

174 
cm 

29 
Tahu

n 

Perguruan 
Tinggi 

Pegawa
i Swasta 

156 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

123 
15 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

32 
Tahu

SD Wiraswasta 
158 
cm 

30 
Tahu

SMP 
Tidak 

Bekerja 
151 
cm 

20-35 
Tahu

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 
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No B2 B3 B4 A2 A3 A4 A5 I2 I3 I4 I5 V1 V2 V3 V4 V5 V6 

n n n k 

124 
14 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

158 
cm 

20 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

125 
14 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

31 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

165 
cm 

30 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

160 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

126 
14 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

168 
cm 

24 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

1 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

127 
14 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

168 
cm 

23 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

128 
14 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

156 
cm 

21 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

129 
13 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

167 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

157 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

130 
13 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

31 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

163 
cm 

25 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

154 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

131 
13 

bulan 
P 

Tidak 
BBLR 

22 
Tahu

n 
SMA/SMK Wiraswasta 

170 
cm 

20 
Tahu

n 
SMA/SMK 

Tidak 
Bekerja 

155 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 

132 
13 

bulan 
L 

Tidak 
BBLR 

24 
Tahu

n 
SMP Wiraswasta 

160 
cm 

20 
Tahu

n 
SMP 

Tidak 
Bekerja 

150 
cm 

20-35 
Tahu

n 

≥23,5 
cm 

2-3 
ana

k 

≤3 kali dalam 
seminggu 

≥37 
minggu 

Tidak 
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Keterangan : 

  

B2 = Umur Bayi  

B3 = Jenis kelamin 

B4 = Riwayat berat badan lahir bayi 

A2 = Umur ayah 

A3 = Pendidikan terakhir ayah 

A4 = Pekerjaan ayah  

A5 = Tinggi badan ayah 

I2 = Umur ibu 

I3 = Pendidikan terakhir ibu 

I4 = Pekerjaan ibu 

I5 = Tinggi badan ibu 

V1 = Usia ibu melahirkan 

V2 = Kekurangan energi kronik 

V3 = Paritas 

V4 = Kebiasaan konsumsi junk food ketika hamil 

V5 = Usia kehamilan 

V6 = Komplikasi kehamilan 
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Lampiran 7 Output Analisis Data Statistical Product and Service 
Solutions (SPSS)

1. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Ibu 

1) Umur  

Umur Ibu 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid 18-23 tahun Frequency 25 17 42 

Valid Percent 37.9% 25.8% 31.8% 

24-29 tahun Frequency 28 25 53 

Valid Percent 42.4% 37.9% 40.2% 

30-35 tahun Frequency 11 22 33 

Valid Percent 16.7% 33.3% 25.0% 

36-41 tahun Frequency 2 2 4 

Valid Percent 3.0% 3.0% 3.0% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
2) Pendidikan 

Pendidikan Ibu 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Tidak 

Bersekolah 

Frequency 0 1 1 

Valid Percent 0.0% 1.5% 0.8% 

SD Frequency 2 2 4 

Valid Percent 3.0% 3.0% 3.0% 

SMP Frequency 25 22 47 

Valid Percent 37.9% 33.3% 35.6% 

SMA/SMK Frequency 37 37 74 

Valid Percent 56.1% 56.1% 56.1% 

Perguruan 

Tinggi 

Frequency 2 4 6 

Valid Percent 3.0% 6.1% 4.5% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 
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3) Pekerjaan 

Pekerjaan Ibu 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Tidak Bekerja Frequency 64 63 127 

Valid Percent 97.0% 95.5% 96.2% 

Pegawai Swasta Frequency 2 3 5 

Valid Percent 3.0% 4.5% 3.8% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
4) Tinggi Badan 

Tinggi Badan Ibu 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid 145-151 cm Frequency 13 20 33 

Valid Percent 19.7% 30.3% 25.0% 

152-158 cm Frequency 47 35 82 

Valid Percent 71.2% 53.0% 62.1% 

159-165 cm Frequency 6 11 17 

Valid Percent 9.1% 16.7% 12.9% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
b. Karakteristik Ayah 

1) Umur 

Umur Ayah 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid 18-24 tahun Frequency 24 20 44 

Valid Percent 36.4% 30.3% 33.3% 

25-31 tahun Frequency 33 29 62 

Valid Percent 50.0% 43.9% 47.0% 

32-38 tahun Frequency 7 12 19 

Valid Percent 10.6% 18.2% 14.4% 

39-45 tahun Frequency 2 5 7 

Valid Percent 3.0% 7.6% 5.3% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 
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2) Pendidikan 

Pendidikan Ayah 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid SD Frequency 1 4 5 

Valid Percent 1.5% 6.1% 3.8% 

SMP Frequency 22 18 40 

Valid Percent 33.3% 27.3% 30.3% 

SMA/SMK Frequency 39 38 77 

Valid Percent 59.1% 57.6% 58.3% 

Perguruan 

Tinggi 

Frequency 4 6 10 

Valid Percent 6.1% 9.1% 7.6% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
3) Pekerjaan 

Pekerjaan Ayah 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Wiraswasta Frequency 62 60 122 

Valid Percent 93.9% 90.9% 92.4% 

Pegawai Swasta Frequency 3 5 8 

Valid Percent 4.5% 7.6% 6.1% 

PNS Frequency 1 1 2 

Valid Percent 1.5% 1.5% 1.5% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 
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4) Tinggi badan 

Tinggi Badan 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid 156-161 cm Frequency 57 23 80 

Valid Percent 86.4% 34.8% 60.6% 

162-167 cm Frequency 7 26 33 

Valid Percent 10.6% 39.4% 25.0% 

168-173 cm Frequency 2 12 14 

Valid Percent 3.0% 18.2% 10.6% 

174-179 cm Frequency 0 5 5 

Valid Percent 0.0% 7.6% 3.8% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
c. Karakteristik Bayi 

1) Umur 

Umur Bayi 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid 9-12 bulan Frequency 41 2 43 

Valid Percent 62.1% 3.0% 32.6% 

13-16 bulan Frequency 15 34 49 

Valid Percent 22.7% 51.5% 37.1% 

17-20 bulan Frequency 10 30 40 

Valid Percent 15.2% 45.5% 30.3% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
2) Jenis kelamin 

Jenis Kelamin 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Laki-laki Frequency 46 24 70 

Valid Percent 69.7% 36.4% 53.0% 

Perempuan Frequency 20 42 62 

Valid Percent 30.3% 63.6% 47.0% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 
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3) Riwayat berat badan lahir bayi 
Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid BBLR 66 50.0 50.0 50.0 

Tidak BBLR 66 50.0 50.0 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

 

 

2. Analisis Univariat 

a. Usia Ibu 

Usia Ibu 

 

Berat Badan  Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Risiko tinggi Frequency 11 5 16 

Valid Percent 16.7% 7.6% 12.1% 

Risiko rendah Frequency 55 61 116 

Valid Percent 83.3% 92.4% 87.9% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
b. Kekurangan Energi Kronik 

Kekurangan Energi Kronik 

 

Berat Badan  Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Risiko tinggi Frequency 38 2 40 

Valid Percent 57.6% 3.0% 30.3% 

Risiko rendah Frequency 28 64 92 

Valid Percent 42.4% 97.0% 69.7% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 
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c. Paritas 

Paritas 

 

Berat Badan  Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Risiko tinggi Frequency 48 24 72 

Valid Percent 72.7% 36.4% 54.5% 

Risiko rendah Frequency 18 42 60 

Valid Percent 27.3% 63.6% 45.5% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
d. Konsumsi Junk Food Ketika Hamil 

Konsumsi Junk Food 

 

Berat Badan  Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Risiko tinggi Frequency 37 4 41 

Valid Percent 56.1% 6.1% 31.1% 

Risiko rendah Frequency 29 62 91 

Valid Percent 43.9% 93.9% 68.9% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 

e. Usia Kehamilan 

Usia Kehamilan 

 

Berat Badan  Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid 
 

Risiko tinggi Frequency 38 3 41 

Valid Percent 57.6% 4.5% 31.1% 

Risiko rendah Frequency 28 63 91 

Valid Percent 42.4% 95.5% 68.9% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 
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f. Komplikasi Kehamilan 

Komplikasi Kehamilan 

 

Berat Badan  Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Valid Ya Frequency 13 6 19 

Valid Percent 19.7% 9.1% 14.4% 

Tidak Frequency 53 60 113 

Valid Percent 80.3% 90.9% 85.6% 

Total Frequency 66 66 132 

Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

3. Analisis Bivariat 

a. Usia Ibu 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia Ibu  * Riwayat Berat Badan 

Lahir Bayi 

132 100.0% 0 0.0% 132 100.0% 

 

Usia Ibu * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Usia Ibu  Risiko tinggi Count 11 5 16 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

16.7% 7.6% 12.1% 

Risiko rendah Count 55 61 116 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

83.3% 92.4% 87.9% 

Total Count 66 66 132 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.560a 1 .110   
Continuity Correctionb 1.778 1 .182   
Likelihood Ratio 2.616 1 .106   
Fisher's Exact Test    .181 .091 

Linear-by-Linear Association 2.541 1 .111   
N of Valid Cases 132     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 
Odds Ratio for Usia Ibu Saat Melahirkan (Risiko 

tinggi / Risiko rendah) 
2.440 .798 7.465 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = 

BBLR 
1.450 .990 2.124 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = 

Tidak BBLR 
.594 .282 1.254 

N of Valid Cases 132   

 

 
b. Kekurangan Energi Kronik 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kekurangan Energi Kronik * 

Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

132 100.0% 0 0.0% 132 100.0% 
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Kekurangan Energi Kronik * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Kekurangan 

Energi Kronik 

Risiko tinggi Count 38 2 40 

% within Riwayat 

Berat Badan Lahir 

Bayi 

57.6% 3.0% 30.3% 

Risiko rendah Count 28 64 92 

% within Riwayat 

Berat Badan Lahir 

Bayi 

42.4% 97.0% 69.7% 

Total Count 66 66 132 

% within Riwayat 

Berat Badan Lahir 

Bayi 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 46.487a 1 .000   
Continuity Correctionb 43.940 1 .000   
Likelihood Ratio 54.041 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

46.135 1 .000 
  

N of Valid Cases 132     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Kekurangan Energi Kronik 

(Risiko tinggi / Risiko rendah) 

43.429 9.791 192.628 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = 

BBLR 

3.121 2.273 4.286 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = 

Tidak BBLR 

.072 .018 .279 

N of Valid Cases 132   
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c. Paritas 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Paritas * Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

132 100.0% 0 0.0% 132 100.0% 

 
Paritas * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Paritas Risiko 

tinggi 

Count 48 24 72 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

72.7% 36.4% 54.5% 

Risiko 

rendah 

Count 18 42 60 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

27.3% 63.6% 45.5% 

Total Count 66 66 132 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 17.600a 1 .000   
Continuity Correctionb 16.164 1 .000   
Likelihood Ratio 18.029 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

17.467 1 .000 
  

N of Valid Cases 132     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Paritas (Risiko tinggi / 

Risiko rendah) 

4.667 2.230 9.764 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir 

Bayi = BBLR 

2.222 1.461 3.381 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir 

Bayi = Tidak BBLR 

.476 .330 .687 

N of Valid Cases 132   

 
d. Konsumsi Junk food Ketika Hamil 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Konsumsi Junk Food * 

Riwayat Berat Badan Lahir 

Bayi 

132 100.0% 0 0.0% 132 100.0% 

 
Konsumsi Junk Food * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Konsumsi 

Junk Food 

Risiko tinggi Count 37 4 41 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

56.1% 6.1% 31.1% 

Risiko rendah Count 29 62 91 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

43.9% 93.9% 68.9% 

Total Count 66 66 132 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 38.528a 1 .000   
Continuity Correctionb 36.228 1 .000   
Likelihood Ratio 42.868 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

38.236 1 .000 
  

N of Valid Cases 132     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Konsumsi Junk Food (Risiko 

tinggi / Risiko rendah) 

19.776 6.440 60.724 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

= BBLR 

2.832 2.063 3.887 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi 

= Tidak BBLR 

.143 .056 .367 

N of Valid Cases 132   

 

e. Usia Kehamilan 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia Kehamilan * Riwayat 

Berat Badan Lahir Bayi 

132 100.0% 0 0.0% 132 100.0% 
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Usia Kehamilan * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

BBLR Tidak BBLR 

Usia 

Kehamilan 

Risiko 

tinggi 

Count 38 3 41 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

57.6% 4.5% 31.1% 

Risiko 

rendah 

Count 28 63 91 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

42.4% 95.5% 68.9% 

Total Count 66 66 132 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 43.340a 1 .000   
Continuity Correctionb 40.898 1 .000   
Likelihood Ratio 49.188 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

43.011 1 .000 
  

N of Valid Cases 132     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Usia Kehamilan (Risiko tinggi / 

Risiko rendah) 

28.500 8.109 100.162 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = 

BBLR 

3.012 2.187 4.148 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = 

Tidak BBLR 

.106 .035 .317 

N of Valid Cases 132   
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f. Komplikasi Kehamilan 
Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Komplikasi Kehamilan * 

Riwayat Berat Badan 

Lahir Bayi 

132 100.0% 0 0.0% 132 100.0% 

 
Komplikasi Kehamilan * Riwayat Berat Badan Lahir Bayi Crosstabulation 

 

Berat Badan Bayi 
Total 

Kasus Kontrol 

Komplikasi 

Kehamilan 

Ya Count 13 6 19 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

19.7% 9.1% 14.4% 

Tidak Count 53 60 113 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

80.3% 90.9% 85.6% 

Total Count 66 66 132 

% within Riwayat Berat 

Badan Lahir Bayi 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.013a 1 .083   
Continuity Correctionb 2.213 1 .137   
Likelihood Ratio 3.075 1 .080   
Fisher's Exact Test    .135 .068 

Linear-by-Linear 

Association 

2.990 1 .084 
  

N of Valid Cases 132     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Komplikasi Kehamilan (Ya / Tidak) 2.453 .871 6.908 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = BBLR 1.459 1.015 2.097 

For cohort Riwayat Berat Badan Lahir Bayi = Tidak 

BBLR 

.595 .300 1.179 

N of Valid Cases 132   
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4. Analisis Multivariat 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 132 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 132 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 132 100.0 

Variables in the Equation 

 

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

95% C.I.for EXP 
(B) 

Lower Upper 

Step 1a Usia 
Kehamilan 2.986 .718 17.322 1 .000 19.811 4.855 80.843 

Kekurangan 
Energi Kronik 2.735 .846 10.443 1 .001 15.412 2.934 80.966 

Paritas .791 .547 2.090 1 .148 2.205 .755 6.440 

Konsumsi 
Junk Food 1.678 .726 5.338 1 .021 5.357 1.290 22.250 

Constant -14.324 2.554 31.457 1 .000 .000   

Step 2a Usia 
Kehamilan 3.082 .713 18.659 1 .000 21.793 5.384 88.221 

Kekurangan 
Energi Kronik 2.806 .844 11.054 1 .001 16.537 3.163 86.445 

Konsumsi 
Junk Food 1.972 .708 7.760 1 .005 7.188 1.794 28.793 

Constant -14.006 2.551 30.140 1 .000 .000   

 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .714a .509 .486 .360 

a. Predictors: (Constant), Komplikasi Kehamilan, Konsumsi Junk Food, Usia Ibu Saat Melahirkan, Usia 

Kehamilan, Paritas, Kekurangan Energi Kronik 
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Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Proses Wawancara Dengan Responden 
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Lampiran 10 Hasil Uji Similarity 

  



 
 

167 
 

RIWAYAT HIDUP 

HIDAYATUL MUZDALIFAH lahir di Nanasaya Kec. 

Kajang Kab. Bulukumba pada tanggal 21 April 2001, 

anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan 

Syamsul Alam dan Rostina. Penulis mulai menempuh 

Pendidikan pada tahun 2007 di SDN 118 Lembang 

Tumbu dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang 

sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang 

menengah pertama di SMP Negeri 24 Bulukumba dan tamat pada tahun 

2016, kemudian melanjutkan kembali Pendidikan di SMA Negeri 5 

Bulukumba dan tamat pada tahun 2019. Di tahun 2019 berhasil lulus melalui 

jalur UMM (Ujian Masuk Mandiri) di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat 

konsentrasi Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK).  


