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Abortus imminens didefinisikan gangguan kehamilan yang kerap datang 

ketika usia kehamilan baru mencapai 20 minggu ditandai dengan bercak darah 

dan keadaan janin yang tetap hidup. 

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan literatur 

review dengan mengumpulkan berbagai referensi baik dari buku, jurnal nasional 

maupun jurnal internasional melalui pendekatan 7 langkah Varney dan 

pendokumentasian dalam bentuk SOAP. 

Dari hasil telah berbagai sumber diagnosa abortus imminens ditegakkan 

berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang lengkap dengan melihat terjadinya 

perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama 

sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, tes 

kehamilan positif. Masalah yang akan terjadi jika abortus imminens dibiarkan 

akan terjadi perdarahan, perforasi, infeksi, syok, tetanus dan kematian. Selain itu 

berdasarkan kondisi dan kebutuhan ibu dimana dilakukan kolaborasi dengan 

dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi obat. 

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu tergantung dari penyebab 

abortus imminens serta kondisi pasien, jika dilakukan pendekatan dan tatalaksana 

yang cepat, tepat dan sesuai maka dari hasil evaluasi didapatkan keadaan balita 

lebih baik tanpa adanya penyulit serta masalah atau komplikasi yang akan terjadi. 

Peran bidan dalam penanganan abortus adalah sebagai penolong kegawat 

daruratan yaitu kolaborasi․ 

 

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan pada Antenatal, Abortus Imminens, 7 

langkah Varney 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari 

indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu 

selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh 

kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena 

sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran 

hidup (Kemenkes, 2016 dalam Ardenela, 2018). 

Menurut data World Health Organization (WHO), angka kematian ibu 

didunia pada tahun 2015 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup atau 

diperkiran jumlah kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah 

tertinggi berada di negara berkembang yaitu sebesar 302.000 kematian. 

Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali tinggi dibandingkan angka 

kematian ibu di negara maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup 

sedangkan di negara maju hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 

2016 (WHO, 2015 dalam Rahayu, dkk: 2018). 

Menurut data WHO, angka kematian ibu karena abortus masih 

sebanyak 15-50 % kematian. Tingkat abortus lebih tinggi di daerah 

berkembang daripada daerah maju. WHO memperkirakan terdapat sekitar 4,2 

juta kejadian abortus setiap tahun di Asia Tenggara yaitu 1,3 juta di Vietnam 

dan Singapura, antara 750.000 sampai 1,5 juta di Indonesia, 155.000 sampai 

750.000 di Fillipina dan 300.000 sampai 900.000 di Thailand di perkirakan 

kasus abortus di Indonesia mencapai  2,3 juta kasus setiap tahunnya (WHO, 

2016 dalam Citra, 2019).  

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2015 angka kematian ibu (AKI) di Indonesia sebesar 305 per 100.000 

kelahiran hidup (KH). Salah satu penyumbang tingginya angka kematian ibu 

secara nasional adalah angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah 
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sebesar 111,16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, yang diikuti 

pula dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Kota Semarang yang 

pada tahun 2016 yaitu 121,5 per 100.000 kelahiran hidup.(SDKI, 2015 dalam 

Pandori, dkk. 2018).  

Di akhir 2015, Millenium Devolopment Goals (MDGs) berakhir dan 

digantikan dengan kerangka pembangunan yang baru yakni 

sustainableDevelopmentGoals (SDGs) yang disahkan di akhir bulan 

september 2015. SDGs menargetkan AKI 70 per 100.000 kelahiran hidup. 

Target tersebut sangat jauh dibandingkan dengan hasil Survey Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran 

hidup (Kemenkes, 2016 dalam Ardenela, 2018). 

Kemudian target SDGs untuk AKB sebesar 12/1000 kelahiran hidup di 

tahun 2030. Padahal berdasarkan data SUPAS tahun 2015, AKB baru 

mencapai 22,23/1000 kelahiran hidup. Berdasarkan angka ini maka secara 

kasar dapat diperhitungkan perkiraan angka kematian bayi (AKB) di 

Sumatera Utara tahun 2016 yakni 4/1.000 kelahiran hidup (KH)  (Kemenkes, 

2016 dalam Ardenela, 2018). 

Sedangkan data yang diperoleh dari Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2013 jumlah abortus sebanyak 120 orang. Tahun 2014 angka kematian 

ibu sebanyak 13.598 ibu bersalin dan didapatkan kematian ibu sekitar 200 ibu 

meninggal karena abortus, kematian ibu hamil 22 orang, kematian ibu 

bersalin 55 orang, sedangkan ibu nifas 41 orang. (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2015 dalam Ruqaiyah, dkk, 2019). 

Angka kejadian abortus di Sulawesi Selatan dilaporkan bahwa pada 

periode januari sampai desember 2013, kasus abortus sebesar 3.499 kasus. 

Beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya abortus adalah status 

anemia, paritas, dan usia. (Dinkes Provinsi Sul-Sel, 2013 dalam Sri, dkk. 

2013).   

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan angka 

kematian ibu mengalami kenaikan penurunan yaitu pada tahun 2015 

sebanyak 149 jiwa, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 156 jiwa, 
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dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 115 jiwa. (Dinkes, 

2017 dalam Rahayu, dkk. 2018). 

Distribusi penyebab kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2014 karena perdarahan yang didalamnya termasuk kasus abortus 

karena dalam laporan hanya disebutkan perdarahan atau sepsis sebanyak 55 

orang (39,85%), infeksi sebanyak 3 orang (2,17%), karena gangguan system 

peredaran darah sebanyak 2 orang (1,44%), dan karena penyebab lain 

sebanyak 34 kasus (24,63%). (Profil Dinkes Sul-Sel, 2014 dalam 

Rosmanengsi, 2017). 

Angka kematian ibu di Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 5 

jiwa, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 6 jiwa dan pada tahun 

2017 mengalami penurunan yaitu 5 jiwa (Dinkes, 2017).  Cakupan kunjungan 

ibu hamil k1 dan k4 di Sulawesi selatan adalah  sebesar 81,31 %. (Kemenkes 

RI, 2014 dalam Rahayu, dkk. 2018). 

Berdasarkan data dari Rekam Medik Rumah Sakit Bhayangkara 

Makassar, ditemukan data pada tahun 2016 tercatat sebanyak 462 penderita 

abortus imminens. Pada tahun 2017 sebanyak 600 penderita dan sampai bulan 

November tahun 2018 tercatat sebanyak 782 penderita abortus imminens 

yang dirawat jalan dan dirawat inap (Rekam Medik RSU Bhayangkara 

Makassar). 

Salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan ialah terjadinya 

perdarahan. Perdarahan dapat terjadi pada setiap usia kehamilan, kejadian 

perdarahan dapat terjadi pada setiap usia kehamilan,. Kejadian perdarahan 

pada kehamilan muda sering dikaitkan dengan abortus. Abortus adalah 

berakhirnya suatu kehamilan sebelun janin mencapai berat 500 gram atau 

umur kehamilan kurang dari 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu 

untuk hidup diluar kandungan. Perdarahan juga dapat menyebabkan anemia, 

syok, dan kematian. 

Penyebab abortus (early pregnancy loss) bervariasi dan sering 

diperdebatkan. Umumnya lebih dari satu penyebab. Penyebab terbanyak di 

antaranya yaitu, faktor genetik, kelainan kongenital uterus, autoimun, defek 
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fase luteal, infeksi, hematologik, dan lingkungan. (Prawirohardjo, 2016: 460-

461). 

Dalam penanganan abortus, cara-cara yang digunakan meliputi cara-

cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang 

dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar 

maupun di daerah terpencil. 

Dari data di atas, maka terbukti bahwa kasus abortus imminens semakin 

meningkat dari tahun ke tahun dan komplikasi perdarahan sangat 

membahayakan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itulah 

sehingga penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan 

judul   Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Abortus 

Imminens Di RSU Bhayangkara Makassar”, karena penanganan secara dini 

oleh petugas kesehatan sangat diperlukan khususnya sebagai bidan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimanakah asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan 

abortus imminens. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu Manajemen 

Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Abortus Imminens. 

D. Tujuan Penulisan 

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 

Dapat menyusun Literatul Review Manajemen Asuhan Kebidanan 

Antenatal dengan Abortus Imminens. Melalui pendekatan denan 

menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah varney sesuai dengan 

wewenang bidan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Didapatkannya data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala dari 

berbagi referensi tentang abortus imminens. 
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b. Didapatkannya hasil rumusan diagnose dari referensi tentang ibu 

hamil dengan abortus imminens. 

c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai 

referensi pada ibu hamil dengan abortus imminens. 

d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi 

emergensi yang dapat terjadi serta penangannya pada ibu hamil 

dengan abortus imminens. 

e. Didapatkannya simpulam dari berbagai intervensi apa saja 

penatalkasanaan yang tepat pada ibu hamil dengan abortus imminens. 

f. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi 

yang menjadi dasar evaluasi pada ibu hamil denganabortus imminens. 

g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi 

yang menjadi dasar evaluasi pada ibu hamil dengan abortus imminens. 

E. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat praktis 

Sebagai salah satu persyaratan dan menyelesaikan ujian akhir 

program diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. 

2. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. 

3. Manfaat bagi institusi 

Diharapkan literatul review ini dapat dijadikan sebagain bahan 

acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

selanjutnya. 

4. Manfaat bagi penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam 

penerapan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan abortus imminens. 

Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat 

meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Manajemen 

Asuhan Kebidanan pada ibu hamil dengan abortus imminens. 
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5. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para 

pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada ibu hamil dengan 

abortus imminens. 

F. Metode Penulisan 

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah: 

1. Studi Kepustakaan 

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang 

berhubungan dengan abortus imminens. 

2. Studi Kasus 

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan 

proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 

langkah meliputi: identifikasi data dasar, identifikasi diagnose atau 

masalah aktual, identifikasi diagnose atau masalah potensial, tindakan 

segera atau kolaborasi, rencana asuhan atau intervensi, implementasi, dan 

evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan. 

3. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mempelajari status 

kesehatan klien, baik yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, 

petugas laboratorium dan hasil-hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini. 

4. Diskusi  

Pada metode ini penulis melakukan tanya jawab dengan klien, 

keluarga klien, petugas kesehatan dan dosen pembimbing baik di lahan 

maupun institusi yang membantu untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

G. Sistematika penulisan 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI 

HA  LAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH 

HALAMAN PENGESAHAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan 

1. Pengertian Kehamilan 

 

Menurut  Federasi Obstetric Ginekologi Internasional, kehamilan 

didefenisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan 

ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung pada 

saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 

dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender 

internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester ke 

satu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu 

ke-13 hingga minggu ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-

28 hingga ke-40). (Prawirohardjo, 2016: 213). 

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. 

Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) 

dihitung dari hari pertama haid terakhir. (Saifuddin, 2006 dalam Nadyah, 

2013). 

Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari 

dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan aterm ialah usia 

kehamilan antara 38-42 minggu dan ini merupakan periode terjadinya 

persalinan normal. (Prawirohardjo, 2016: 685). 

Kehamilan merupakan kondisi alamiah yang unik karena meskipun 

bukan penyakit, tetapi seringkali menyebabkan komplikasi akibat berbagai 

perubahan anatomik serta fisiologik dalam tubuh ibu. (Prawirohardjo, 

2016: 774). 

Kehamilan adalah hasil dari sperma dan sel telur. Dalam prosesnya 

perjalanan sperma untuk menemui sel telur (ovum) betul-betul penuh 

dengan perjuangan. Dari sekitar 20-40 juta sperma dikeluarkan, hanya 

sedikit yang berhasil mencapai tempat sel telur. Dari jumlah yang sudah 
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sedikit itu, hanya 1 sperma saja yang bisa membuahi sel telur (Walyani, 

2015 dalam Aisah, 2016). 

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah yang terjadi pada 

wanita dan bukan proses patologis, tetapi keadaan normal dapat menjadi 

patologi. Oleh sebab itu dalam melakukan asuhan tidak perlu melakukan 

intervensi yang tidak perlu kecuali ada indikasi. (Agusti, dkk. 2018:1). 

Rasulullah Saw bersabda: 

 

Artinya: 

“Dan Anas bin Malik (moga-moga ridha Allah terlimpah atasnya), dari 

Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Sesumgguhnya Allah 

Ta‟ala menugaskan satu malaikat dalam Rahim seseorang. Malaikat itu 

berkata; “Wahai Rabb, sekarang baru sperma, wahai Rabb, segumpal 

darah, wahai Rabb (sekarang jadi) segumpal daging”. Maka bila Allah 

menghendaki menciptakan janin itu, malaikat itu berkata; “ Wahai Rabb, 

laki-laki, wahai Rabb (atau) perempuan, Wahai Rabb sengsara atau 

bahagia, bagaimana rezekinya, kapan ajalnya. Demikianlah ditulis 

ketetapannya selagi berada di dalam perut ibunya” (H.R. Bukhari, 

Muslim dan Al-Imam Ahmad). 

 

Dalam hadist yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan Al-

Imam Ahmad ini dijelaskan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang 

lepas dari penjagaan Allah swt, sampai bagi tiap-tiap anak dalam 

kandungan sudah sedia malaikat yang menjaga pertumbuhannya, sejak air 

segumpal (nutfah), sampai darah segumpal (alaqah), dan sampai daging 

segumpal (mudghah) dan pertumbuhan selanjutnya, akan jadi atau akan 

gugur dalam kandungan sudah dala ilmu dan ketentuan Allah swt. Bahkan 
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celaka atau bahagianya, rezeki atau ajalnya, semua sudah tertentu. Hanya 

kita manusia yang tidak tahu (Al-Maragi, 1994). 

Ayat di atas dijelaskan bahwa dalam penciptaan manusia dari nutfah 

yakni setetes mani, kemudian setetes mani menjadi alaqah yakni sesuatu 

yang berdempet di dinding Rahim kemudian alaqah itu mengalami proses 

menjadi mudhgah yakni berupa sekerat degung kecil sebesar apa  yang 

dapat dikunyah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa  ada mudhgah yang 

sempurna kejadiannya sehingga dapat berproses sampai llahir manusia 

sempurna, da nada juga tidak sempurna kejadiannya. Makna ayat ini 

memberikan penjelasan bahwa  dalam penciptaan manusia aka nada  yang 

mengalami proses penciptaan yang tidak sempurna. Sebagaimana 

kehamilan yang berlangsung dengan normal (selama Sembilan bulan) dan 

diharapkan lahir normal, sehat sempurna fisiknya. Atas kehendak Allah 

Swt. Kehamilan bisa berlangsung  sebelum sampai pada usia Sembilan 

bulan melainkan kurang ataupun lebih, lahir dengan sehat atau gugur 

sebelum dilahirkan. 

Dalam al-Qur‟an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk 

yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan ibu hamil dengan 

abortus ialah (Q. S. Al-Anfal/ 8: 27). 

 

 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Kementerian 

Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya). 

 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah, bersyukur atas 
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nikmat yang diberikan, dan juga jangan menghianati Rasulullah 

Muhammad SAW atas amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu 

seperti halnya yang diberikan amanat atau kepercayaan untuk hamil, 

berarti Allah menitipkan kepercayaan kepadanya dan merasa aman bahwa 

sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya dengan baik. Segala 

sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah amanat Allah 

Swt. Termasuk keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya. Dalam ayat 

ini pula ditegaskan bahwa siapa yang menghianati amanat berarti 

menghianati Allah dan Rasulnya dan sama halnya menghianati dirinya 

sendiri. 

Setelah ayat yang lalu menyebut aneka  nikmat dan ditutup dengan 

kewajiban mensyukurinya, di sini orang-oorang yang berimann 

diingatkan agar tidak mengabaikan perintah bersyukur itu dengan 

menegaskan bahwa: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati yakni mengurangi sedikitpun hak, Allah sehingga 

mengkufuri-Nya atau tidak mensyukuri-Nya dan jangan mengkhianati 

Rasulullah Muhammad SWA. Tetapi perkenankanlah serunya dan 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada 

kamu, oleh siapa pun, baik amanat itu amanat orang lain maupun 

keluarga sepperti istri fdan anak, muslim ataupun non muslim, sedang 

kamu mengetahui (Tafsir Al-Misbah, 2009:508).  

2. Tanda Dan Gejala Kehamilan 

a. Tanda Tidak Pasti 

Tanda tidak pasti adalah perubahan –perubahan yang dirasakan oleh 

ibu subyektif yang timbul selama kehamilan. Yang termasuk tanda 

pasti adalah: 

1) Amenorhoe  

Pada wanita sehat dengan haid yang teratur, amenorhoe 

menandakan kemungkinan kehamilan. Gejala ini sangat penting 

karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi.  
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2) Nausea dan Emesis 

Pada umumnya, nausea terjadi pada bulan-bulan pertama 

kehamilan sampai akhir triwulan pertama dan kadang-kadang 

disertai oleh muntah. 

Nausea sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu, 

keadaan ini lazim disebut morning sickness. Dalam batas tertentu, 

keadaan ini masih fisiologis, namun bila terlampau sering dapat 

mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut dengan 

hiperemesis gravidarum. 

3) Mengidam 

Sering terjadi pada bulan-bulan pertama dan menghilang dengan 

makin. 

4) Pembesaran payudara 

Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron 

yang merangsang duktus dan alveoli pada mamae sehingga 

glandula montglomery tampak lebih jelas. 

5) Anoreksia  

Keadaan ini terjadi pada bulan-bulan pertama tetapi setelah itu 

nafsu makan akan timbul kembali. 

6) Sering buang air kecil 

Keadaan ini terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan 

pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. 

Pada triwulan kedua, umumnya keluhan ini hilang oleh karena 

uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir 

triwulan, gejala ini bisa timbul kembali karena janin mulai masuk 

ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kencing. 

7) Obstipasi  

Keadaan ini terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan 

oleh pengaruh hormon steroid. 

8) Pigmentasi kulit 
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Keadaan ini terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Kadang-

kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan pada pipi, hidung 

dan dahi yang dikenal dengan cloasma gravidarum (topeng 

kehamilan). Areola mamae juga menjadi lebih hitam karena 

didapatkan deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher menjadi 

lebih hitam dan linea alba. Hal ini terjadi karena pengaruh hormon 

kortiko steroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit. 

 

9) Epulis  

Epulis merupakan suatu hipetrofi papilla ginggivae yang sering 

terjadi pada triwulan pertama. 

10) Varises (penekanan vena-vena) 

Keadaan ini sering dijumpai pada triwulan terakhir dan terdapat 

pada daerah genetalis eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis. Pada 

multigravida, kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan 

yang terdahulu, kemudian timbul kembali pada triwulan pertama, 

kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejala pertama 

kehamilan muda. 

b. Tanda Kemungkinan Hamil  

Tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan yang 

diobservasi oleh pemeriksa (bersifat objektif), namun berupa dugaan 

kehamilan saja. Semakin banyak tandtanda yang didapatkan, semakin 

besar pula kemungkinan kehamilan. Yang termasuk tanda 

kemungkinan hamil adalah: 

1) Uterus membesar 

Pada keadaan ini, terjadi perubahan bentuk, besar dan konsistensi 

rahim. Pada pemeriksaan dalam, dapat diraba bahwa uterus 

membesar dan semakin lama semakin bundar bentuknya. 

2) Tanda hegar 
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Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak, 

tertutama daerah ismus. Pada minggu-minggu pertama, ismus uteri 

mengalami hipetrofi seperti korpus uteri. Hipetrofi ismus pada 

triwulan pertama mengakibatkan ismus menjadi panjang dan lebih 

lunak sehingga kalau diletakkan dua jari dalam fornix posterior dan 

tangan satunya pada dinding perut di atas simpisis maka ismus ini 

tidak teraba seolah-olah korpus uteri sama sekali terpisah dari 

uterus. 

 

 

3) Tanda chadwick 

Hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih 

merah dan agak kebiru-biruan (livide). Warna porsiopun tampak 

livide. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormone estrogen. 

4) Tanpa piscaseck 

Uterus mengalami pembesaran, kadang-kadang pembesaran tidak 

rata tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini 

menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan pembesaran 

tersebut. 

5) Tanda braxton hicks 

Bila uterus dirangsang, akan mudah berkontraksi. Waktu palpasi 

atau pemeriksaan dalam uterus yang awalnya lunak akan menjadi 

keras karena berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa 

kehamilan. 

6) Goodell sign 

Di luar kehamilan konsistensi serviks keras, kerasnya sepeti 

merasakan ujung hidung, dalam kehamilan serviks menjadi lunak 

pada perabaan selunak vivir atau ujung bawah daun telinga. 

7) Reaksi kehamilan positif 

Cara khas yang dipakai dengan menentukan adanya human 

chorionic gonadotropin pada kehamilan muada adalah air seni 
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pertama pada hari. Dengan tes ini, dapat membantu menetukan 

diagnosan kehamilan sedini mungkin. 

c. Tanda Pasti 

Tanda pasti adalah tanda-tanda objektif yang didapatkan oleh 

pemeriksa yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosa pada 

kehamilan. Yang termasuk tanda pasti kehamilan adalah: 

1) Terasa gerakan janin 

Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh ibunya pada 

kehamilan 18 minggu. Sedangkan pada multigravida, dapat 

dirasakan pada kehamilan 16 minggu karena telah berpengalaman 

dari kehamilan terdahulu. Pada bulan keempat dan kelima, janin 

berukuran kecil jika dibandingkan dengan banyaknya air ketuban, 

maka kalau rahim didorong atau digoyangkan, maka anak 

melenting di dalam rahim. 

2) Teraba bagian-bagian janin 

Bagian-bagian janin secara objektif dapat diketahui oleh pemeriksa 

dengan cara palpasi menurut leopold pada akhir trimester kedua. 

3) Denyut jantung janin 

Denyut jantung janin secara objektif dapat diketahui oleh 

pemeriksa dengan menggunakan: 

a) Fetal electrocardiograph pada kehamilan 12 minggu. 

b) Sistem doppler pada kehamilan 12 minggu. 

c) Stetoskop leanec pada kehamilan 18-20 minggu. 

4) Terlihat kerangka janin pada pemeriksaan sinar rontgen. 

Dengan menggunakan USG dapat terlihat gambaran janin berupa 

ukuran kantong janin, panjangnya anin dan diameter bipateralis 

sehingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan. (Agusti, dkk. 2018: 

5-10). 

3. Perubahan Anatomi Dan Fisiologi Pada Ibu Hamil 

a. Rahim atau uterus 
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Rahim yang besarnya sejempol atau beratnya 30 gram akan menjadi 

1000 gram saat akhir kehamilan. 

b. Vagina  

Vagina dan vulva akan mengalami peningkatan pembuluh darah 

karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin merah dan kebiru-

biruan. 

c.  Ovarium 

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang akan meneruskan 

fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur 

kehamilan 16 minggu. 

d. Payudara 

Payudara menjadi lebih besar, Glandula Montgomery makin tampak, 

areola payudara makin hiperpigmentasi (menghitam), puting susu 

makin menonjol. 

e. Sirkulasi darah 

Sel darah makin meningkat jumlahnya untuk mengimbangi 

pertumbuhan janin dalam rahim. Serum darah (volume darah) 

meningkat sevesar 25-30 % sedangkan sel darah bertambah sekitar 20 

%. 

f. Berat badan ibu hamil berubah 

Berat badan ibu hamil akan bertambah antara 6,5 sampai 16,5 kg 

selama hamil atau terjadi kenaikan berat badan sekitar 0,5 kg/minggu. 

(Agusti, dkk. 2018: 11-12). 

4. Tanda Bahaya Dalam Kehamilan 

a. Perdarahan pervaginam 

Perdarahan pervaginam dalam kehamilan ada yang bersifat fisiologis 

maupun patologis. Perdarahan yang bersifat fisiologis terjadi pada 

awal kehamilan yang terjadi oleh proses implantasi. Sedangkan 

perdarahan pervaginam yang bersifat patologis ada dua yaitu yang 

terjdai pada awal kehamilan dan pada masa kehamilan lanjut. 
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b. Penglihatan/pandangan kabur 

Masalah visual yang mengidentifikasikan keadaan yang mengancam 

jiwa adalah perubahan visual mendadak, misalnya penglihatan kabur 

atau terbayang, melihat bintik-bintik (spot) dan berkunang-kunang. 

c. Bengkak pada muka dan tangan 

Hampir separuh ibu hamil akan mengalami bengkak yang normal pada 

kaki. Bengkak dapat menunjukan adanya masalah serius apabila 

bengkak yang muncul pada muka dan tangan tidak hilang setelah 

istirahat, disertai sakit kepala hebat, pandangan mata kabur, hal ini 

merupakan tanda anemia, gagal jantung, atau preeklamsi. 

 

d. Nyeri perut yang hebat 

Nyeri abdomen yang mungkin menunjukan masalah yang mengancam 

keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah 

beristirahat. 

e. Gerakan bayi yang berkurang 

Gerakan janin terjadi pada usia kehamilan 20-24 minggu. Bayi harus 

bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Gerakan janin akan 

lebih muda terasa jika ibu makan dan minum dengan baik. Ibu hamil 

perlu melaporkan jika terjadi penurunan atau gerakan yang berhenti. 

(Agusti, dkk. 2018: 20-22). 

5.  Etiologi  

Suatu kehamilan akan terjadi bila terdapat 5 aspek berikut, yaitu: 

a. Ovum  

Ovum adalah suatu sel dengan diameter ± 0,1 mm yang terdiri dari 

suatu nukleus yang terapung-apung dalam vitelus dilingkari oleh zona 

pellusida oleh kromosam radiata. 

b. Spermatozoa  

Berbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala berbentuk lonjong agak 

gepeng berisi inti, leher yang menghubungkan kepala dengan bagian 



19 
 

 

tengah dan ekor yang dapat bergerak sehingga sperma dapat bergerak 

cepat. 

c. Konsepsi 

Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sperma dan ovum di 

tuba fallopi. 

d. Nidasi  

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam 

endometrium. 

e. Plasentasi 

Plasentasi adalah alat yang sangat penting bagi janin yang berguna 

untuk pertukaran zat antara ibu dan anaknya dan sebaliknya. (Mochtar, 

2011 dalam Puji, 2017). 

6. Komplikasi  

Komplikasi yang mungkin terjadi pada wanita hamil: 

a. Perdarahan  

Perdarahan dalam kehamilan dibagi menjadi 2, yaitu: 

1) Perdarahan abortus. 

2) Perdarahan anterpartum. (Pujiningsih, 2010 dalam Meitri, 2018). 

b. Hipertensi  

1) Pengertian Hipertensi 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan 

tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih dan tekanan darah 

distolic 90 mmHg atau lebih (Darmawansyih, 2014). 

2) Faktor-faktor penyebab hipertensi 

a) Usia 

b) Riwayat keluarga 

c) Jenis kelamin 

d) Konsumsi garam yang tinggi 

e) Kegemukan atau makan berlebihan 

f) Kurangnya kontrol kesehatan secara urin 

c. Preeklampsia  
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Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, oedema, 

dan protein urin akibat kehamilan, terutama pada komplikasi 

primigravida terjadi setelah usia gestasi 30 sampai 40 minggu. Bila 

terjadi pre eklampsia, gejala yang paling umum adalah sakit kepala, 

gangguan penglihatan (sering dalam bentuk kilatan cahaya), muntah, 

nyeri epigastrium, dan oedema (bengkak). Terkadang preeklampsia 

bisa berkembang menjadi kondisi yang mengancam nyawa yang 

disebut eklampsia. (Siwi, 2015 dalam Meitri, 2018). 

d. Eklampsia  

Eklampsia adalah suatu hipertensi emergenci dan menyebabkan 

beberapa komplikasi berat, seperti hilangnya penglihatan, 

pembengkakan otak, kejang tonik klonik atau konvulsi, gagal ginjal, 

oedema paru, dan koagulasi intravaskular diseminata (gangguan 

pembekuan darah). (Siwi, 2015 dalam Meitri, 2018) 

Kumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil bersalin dan 

dalam ibu nifas yang terdiri dari trias: hipertensi, protein urin, dan 

oedema yang kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma. (Siwi, 

2015 dalam Meitri, 2018). 

B. Tinjauan Umum Tentang Abortus  

1. Pengertian Abortus 

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan 

kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 g. (Prawirohardjo, 

2016: 460). 

Abortus adalah pengakhiran kehamilan, baik secara spontan 

maupun disengaja, sebelum 20 minggu berdasarkan hari pertama haid 

terakhir. (Leveno, 2015 dalam Ruqaiyah, 2018). 

Abortus adalah terancamnya atau keluarnya buah kehamilan baik 

sebagian maupun keseluruhan pada umur kehamilan lewat dari 20 

minggu. (Setiawati, 2013: 189-190). 
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Dalam proses kehamilan hendaklah orang tua dapat menjaga calon 

anak mereka dengan sebaik-baiknya sebab anak merupakan titipan sari 

Allah untuk di rawat dan di jaga dengan sepenuh hati. 

Sebagaimana alam firman Allah Swt dalam Q. S. Al-Anfal/8: 28). 

 

Terjemahnya:  

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. 

 

Ayat ini juga menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah suatu 

ujian dan cobaan, manusia diingatkan jangan sampai lemah dalam 

menghadapi ujian itu dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan 

tanggung jawab dan amanat. Mengabaikan hal ini adalah khianat kepada 

Allah dan Rasul serta khianat terhadap diri sendiri, peringatan itu 

disertaii dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran 

yang besar, lebih besar dari pada harta benda dan anak-anak. Karena itu, 

jangan sampai anak dan harta menjadikan kamu melanggar sehingga 

kamu mendapat siska maka bersyukur dan berserah dirilah kepada Allah 

karena sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar 

(Tafsir Al-Misbah, 2009:508). 

Q. S. Al-Furqan/25:68. 

 

Terjemahnya: 

“dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan 

lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan 

(alas an) yangbenar, dan tidak berzina; dan barang siapa mel;akukan 
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demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat” (Kementerian 

Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 2004). 

 

Setelah menyebutkan sifat-sifat terpuji mereka dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap moderasi mereka, 

kini diuraikan keterhindaran mereka dari pokok-pokok kedurhakaan. 

Ayat di atas menggambarkan sifat „Ibad ar-Rahman yang berupa kelima, 

memurnikan Tauhid, serta yang keenam, yaitu tidak melakukan 

penganiayaan yang brupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia, 

serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan 

perzinahan dan pelecehan seksual tetapi mereka mencukupkan diri dalam 

menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang sah 

semata-mata. 

Ayat di atas mengatakan: San, di samping sifat-sifat terpuji yang di 

sandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-

sifat tercelah. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan Tauhid, 

yang tidak menyembah dan bermohon kepada tuhan yang lain bersama 

Allah dan di samping itu mereka juga tidak membunuh jiwa manusia 

yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan haq, yakni sebab 

yang dibenarkan Allah, misalnya dalam bentuk membela nyawa, qishash, 

atau peperangan menegakkan kebenaran, dan tidak berzina. Barang siapa 

yang melakukan dosa-dosa yang sangat jauh keburukannya itu, niscaya 

dia menemukan balasan dosa-Nya. Balasan yang diterimanya itu berupa 

dilipat gandakan untuknya siksa pada hari kiamat, dan dia akan kekal di 

dalamnya, yakni dalam siksa itu, dalam keadaan terhina (Tafsir Al-

Misbah, 2009: 153). 

2. Macam-Macam Abortus  

Macam-macam abortus antara lain yaitu: 

a. Abortus Imminens 

Abortus tingkat permulaan dan merupakan ancaman terjadinya 

abortus, ditandai perdarahan pervaginam, ostium uteri masih tertutup 
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dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. (Prawirohardjo, 

2016:467). 

b. Abortus Insipiens 

Abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks telah 

mendatar dan ostium uteri telah membuka, akan tetapi hasil konsepsi 

masih dalam kavum uteri dan dalam proses pengeluaran. 

(Prawirohardjo, 2016: 469). 

c. Abortus Inkompletus 

Sebagian hasil konsespi telah keluar dari kavum uteri dan masih ada 

yang tertinggal. Batasan ini juga masih terpancang pada umur 

kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat badan kurang dari 500 

gram. (Prawirohardjo, 2016: 469 

d. Abortus Kompletus  

Seluruh hasil konsespi telah keluar dari kavum uteri pada kehamilan 

kurang dari 20 minggu atau berat badan kurang dari 500 gram. 

(Prawirohardjo, 2016: 469). 

e. Missed Abortus 

Abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam 

kandungan  sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi 

seluruhnya masih tertahan dalam kandungan. (Prawirohardjo, 2016: 

470). 

f. Abortus Habitualis 

Abortus habitualis ialah abortus spontan yang terjadi 3 kali atau lebih 

berturut-turut. (Prawirohardjo, 2016: 472). 

3. Etiologi 

Penyebab abortus (early pregnancy loss) bervariasi dan sering 

diperdebatkan. Umumnya lebih dari satu penyebab.  

Penyebab terbanyak di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Penyebab Genetik 

Sebagian besar abortus spontan disebabkan oleh kelainan 

kariotip embrio. Paling sedikit 50 % kejadian abortus pada 
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trimester pertama merupakan kelainan sitogenetik. Bagaimana pun, 

gambaran ini belum termasuk kelainan yang disebabkan oleh 

gangguan gen tunggal (misalnya kelainan mendelian) atau mutasi 

dari beberapa lokus (misalnya gangguan poligenik atau multifactor) 

yang tidak terdeteksi dengan pemeriksaan kariotip. 

Kelainan sitogenetik embrio biasanya berupa aneuploidi dari 

fertilitas abnormal. Kelainan lain umumnya berhubungan dengan 

fertilisasi abnormal (tetraploidi, triploidi). Kelainan ini tidak bisa 

dihubungkan dengan kelangsungan kehamilan. Tetraploidi terjadi 8 

% kejadian abortus akibat kelainan kromosom, di mana terjadinya 

kelainan pada fase sangat awal sebelum proses pembelahan. 

Struktur kromosom merupakan kelainan kategori ketiga. 

Kelainan struktur terjadi pada sekitar 3 % kelainan sitogenetik pada 

abortus. Ini menunjukkan bahwa kelainan struktur kromosom 

sering diturunkan dari ibunya. Kelainan struktur kromosom pada 

pria bisa berdampak pada rendahnya konsentrasi sperma, 

infertilitas, dan bisa mengurangi peluang kehamilan dari terjadinya 

keguguran. 

Kelainan sering juga berupa gen yang abnormal, mungkin 

karena adanya mutasi gen yang bisa mengganggu proses implantasi 

nahkan menyebabkan abortus. Contoh untuk kelainan gen yunggal 

yang sering menyebabkan abortus berulang adalah 

myotonicdystrophy, yang berupa autosom dominan dengan 

penetrasi yang tinggi, kelainan ini progresif, dan penyebab 

abortusnya mungkin karena kombinasi gen yang abnormal dan 

gangguan fungsi uterus. Kemungkinan juga karena adanya mosaik 

gonad pada ovarium atau testis. (Prawirohardjo, 2016: 461-462). 

b. Penyebab Anatomik 

Defek anatomik uterus diketahui sebagai penyebab 

komplikasi abstetrik, seperti abortus berulang, prematuritas, serta 

malpresentasi janin. Insiden kelainan bentuk uterus kisar 1/200 
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sampai 1/600 perempuan. Pada perempuan dengan riwayat abortus, 

ditemukan anomali uterus pada 27 % pasien. 

Penyebab terbanyak abortus karena kelainan anatomik 

uterus adalah septum uterus (40-8- %), kemudian uterus bikornis 

atau uterus delfis atau unikornis (10-30 %). Mioma uteri bisa 

menyebabkan baik infertilitas maupun abortus berulang. Resiko 

terjadinya antara 10-30 % pada perempuan usia reproduksi. 

Sebagian besar mioma tidak memberikan gejala, hanya yang 

berukuran besar atau yang memasuki kavum uteri (submukosum) 

yang akan menimbulkan gangguan. (Prawirohardjo, 2016: 462-

463). 

 

 

c. Penyebab Autoimun 

Terdapat hubungan yang nyata antara abortus berulang dan 

penyakit autoimun. Misalnya, pada SyndromeLupusErythematosus 

(SLE) dan Antihospholipid Antibodies (aPA). aPA merupakan 

antobody spesifik yang didapati pada perempuan dengan SLE. 

Kejadian abortus spontan di antara pasien SLE sekitar 10 %, 

dibandingkan populasi umum. Bila digabung dengan peluang 

terjadinya pengakhiran kehamilan trimester 2 dan 3, maka 

diperkirakan 75 % pasien dengan SLE akan berakhir dengan 

terhentinya kehamilan. (Prawirohardjo, 2016:463). 

d. Penyebab Infeksi 

Teori peran mikroba infeksi terhadap kejadian abortus mulai 

diduga sejak 1917, ketika DeForest dan kawan-kawan melakukan 

pengamatan kejadian abortus berulang pada perempuan yang 

ternyata terpapar brucellosis. Bebrapa jenis organisme tetrtentu 

diduga berdampak pada kejadian abortus antara lain: 

1) Bakteria 

a) Listeria monositogenes 
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b) Klamidia trakomatis 

c) Ureaplasma urealitikum 

d) Mikoplasma hominis 

e) Bakterial vaginosis 

2) Virus  

a) Sitomegalovirus  

b) Rubela  

c) Herpes simpleks virus (HSV) 

d) Humanimmunodeficiencyvirus (HIV) 

e) Parvovirus 

3) Parasit 

a) Toksoplasmosis gondii 

b) Plasmodium falsiparum 

c) Spirokaeta  

d) Treponema pallidum (Prawirohardjo, 2016:464-465). 

e. Faktor Lingkungan 

Diperkirakan 1-10 % malformasi janin akibat dari 

paparanobat, bahan kimia, atau radiasi dan umumnya berakhir 

dengan abortus, misalnya paparan terhadap buangan gas anastesi 

dan tembakau. Sigaret rokok diketahui mengandung ratusan unsur 

toksik, antara lain nikotin yang telah diketahui mempunyai efek 

vasoaktif sehingga menghambat sirkulasi uteroplasenta. Karbo 

monoksida juga menurunkan pasokan oksigen ibu dan janin serta 

memicu neurotoksin. Dengan adanya gangguan pada system 

sirkulasi fetoplasenta dapat terjadi gangguan pertumbuhan janin 

yang berakibat terjadinya abortus. (Prawirohardjo, 2016: 465). 

f. Faktor Hormon 

Ovulasi, implantasi, serta kehamilan dini bergantung pada 

koordinasi yang baik sistem pengaturan hormon maternal. Oleh 

krena itu, perlu perhatian langsung terhadap sistem hormon secara 
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keseluruhan, fase luteal, dan gambaran hormon setelah konsepsi 

terutama kadar progesteron. (Prawirohardjo, 2016: 465). 

g. Faktor Hematologik 

Beberapa kasus abortus ditandai dengan defek plasentasi dan 

adanya mikrotrombi pada pembuluh darah plasenta. Berbagai 

komponen koagulasi dan fibrinolirik memegang peran penting pada 

implantasi embrio, invasitropoblas, dan plasentasi. Pada kehamilan 

terjadi keadaan hiperkoagulasi dikarenakan: 

1) Peningkatan kadar faktor koagulan 

2) Penurunan faktor antokoagulan 

3) Penurunan aktivitas fibrinolitik. (Prawirohardjo, 2016: 466-

467). 

 

4. Faktor Resiko Abortus 

Banyak faktor yang menyebabkan abortus namun ada 3 faktor 

utama yaitu faktor ibu, faktor janin, dan faktor plasenta. Faktor ibu yang 

mempengaruhi terjadinya abortus diantaranya adalah umur, usia 

kehamilan, pekerjaan dan pendidikan (Halim et ql, 2013 dalam Citra, 

2019).  

5. Patofisiologi  

Pada awalnya karena etiologi dan faktor resiko sehingga terjadi 

perdarahan didalam desidua basalis setelah itu terjadi nekrosis jaringan 

disekitarnya dan menyebabkan terlepasnya hasil konsepsi baik seluruhnya 

atau hanya sebagian, oleh karena itu uterus menganggap janin sebagai 

bendang asing, sehingga uterus berkontraksi untuk mengeluarkan hasil 

konsepsi. 

Pada usia kehamilan kurang dari 8 minggu vili koriales belum 

menembus desidua secara mendalam sehingga hasil konsepsi  yang 

dikeluarkan biasanya komplit atau disebut sebagai abortus komplit. Saat 

kehamilan sudah mencapai usia 8 samapai 14 minggu vili koriales telah 
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menembus desidua lebih dalam sehingga hasil konsepsi yang dikeluarkan 

tidak lengkap dan plasenta tidak dikeluarkan secara sempurna atau disebut 

dengan abortus inkomplit dan dapat menimbulkan banyak perdarahan, 

pada kehamilan yang lebih lama sekitar lebih dari 14 minggu sampai 

kurang dari 20 minggu pengeluaran hasil konsepsi biasanya didahului oleh 

pecahnya ketuban terlebih dahulu sementara janin masih dalam proses 

pengeluaran. (Prawirohardjo, 2016). 

6. Diagnosis Abortus 

Abortus dapat diduga bila seorang wanita dalam masa reproduksi 

mengeluh tentang perdarahan pervaginam setelah mengalami haid 

terlambat, sering pula terdapat rasa mules,. Kecurigaan tersebut dapat 

diperkuat dengan ditentukannya kehamilan  muda pada pemeriksaan 

bimanual dang dengan tes kehamilan secara biologis atau imunlogi, bila 

mana hal itu dikerjakan. Harus di perhatikan banyaknya perdarahan, 

pem,bukaan serviks dan adanya jaringan dalam kavum uterus atau vagina. 

(Nita, Mustika. 2013:198 dalam Saras, 2017). 

7. Tatalaksana Umum  

Klasifikasi Abortus dan Penanganannya. 

Sebelum penanganan sesuai klasifikasinya, abortus memiliki penanganan 

secara umum antara lain: 

1) Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu 

termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, pernapasan, suhu). 

2) Pemeriksaan tanda-tanda syok (akral dingin, pucat, takikardi,tekanan 

sistolik <90 mmHg). Jika terdapat syok, lakukan tatalaksana awal 

syok. Jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap pikirkan kemungkinan 

tersebut saat penolong melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu 

karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat. 

3) Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan 

komplikasi, berikut kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam 

untuk 48 jam: 

1) Ampisilin 2 g IV/IM kemudian 1 g diberikan setiap 6 jam. 
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2) Gentamicin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam. 

3) Metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam. 

4) Segera rujuk ibu ke rumah sakit 

5) Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan 

emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran. (WHO,   

2013 dalam Elisabeth, 2019). 

8. Komplikasi Abortus 

Komplikasi yang berbahaya pada abortus ialah perdarahan, 

perforasi, infeksi dan syok, sebagai berikut: 

a. Perdarahan 

Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sia hasil 

konsepsi dan jika perlu pemberian transfuse darah. Kematian karena 

perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada 

waktunya. 

b. Perforasi 

Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus dalam 

posisi hiperrentro fleksi. 

c. Infeksi  

Infeksi dalam uterus dan adneksi dapat terjadi dalam setiap abortus 

tetapi biasanya didapatkan pada abortus inkomplit yang berkaitan erat 

dengan suatu abortus yang tidak aman. 

d. Syok 

Syok pada abortus bisa terjadi karena perdarahan (syok hemoragik) dan 

karena infeksi berat. (Walsh, 2008 dalam Hana, 2016). 

e. Kematian  

Abortus berkontribusi terhadap kematian  ibu sekitar 1,5 %. Data 

tersebut sering kali sembunyi di balik data kematian ibu akibat per 

darahan. Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60 % - 70 % 

kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, dan sekitar kematian ibu, 

disebabkan oleh perdarahan postpatum. Sekitar 15-20 % kematian 

disebabkan oleh perdarahan (Irianti, 2014: 77-78 dalam Saras, 2017). 
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C. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Imminens 

1. Pengertian Abortus Imminens 

Abortus imminens adalah abortus tingkat permulaan dan 

merupakan ancaman terjadinya abortus, ditandai perdarahan pervaginam, 

ostium uteri masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam 

kandungan (Prawirahardjo, 2016). 

Abortus imminens adalah abortus ini baru mengancam dan masih 

ada harapan untuk mempertahankannya. Di diagnosa bila seorang wanita 

<20 minggu mengeluarkan darah sedikit pervaginam. Perdarahan yang 

terjadi dapat berlanjut beberapa hari atau dapat berulang, dapat disertai 

rasa nyeri perut bawah atau punggung bawah (Fadlun & Feryanto, 2011 

dalam Sri, 2019). 

Abortus imminens adalah terjadinya perdarahan uterus pada 

kehamilan sebelum usia 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa 

adanya dilatasi serviks (Fauziyah Y, 2012 dalam Fitriana, 2017). 

Abortus imminens adalah keadaan dimana perdarahan berasal dari 

intrauterine yang timbul sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu, 

dengan atau tanpa kolik uterus, tanpa pengeluaran hasil konsepsi 

(Maryunani & Puspita, 2013 dalam Ulya, 2017). 

2. Tanda Dan Gejala Abortus imminens 

a. Ditandai dengan pengeluaran dari vagina yang mengandung darah, atau 

perdarahan pervaginam pada trimester pertama kehamilan 

b. Disertai rasa mules, sama dengan ketika menstruasi atau nyeri pinggang 

bawah 

c. Perdarahan pada abortus imminens seringkali terjadi hanya sedikit, 

namun hal tersebut berlangsung beberapa hari atau minggu (Maryunani, 

2009 dalam Desti, 2019). 

3. Etiologi Abortus Imminens 

Faktor penyebab terjadinya abortus imminens antara lain: 
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a. Penyakit-penyakit ibu seperti infeksi yang menyebabkan demam tinggi 

karena pneumonia, tifoid, pielitis, rubella, demam malta, dan 

sebagainya 

b. Kematian fetus dapat disebabkan karena toksin dari ibu atau invasi 

kuman atau virus pada fetus 

c. Keracunan Pb, nikotin, gas racun, alcohol, dan lain-lain atau ibu yang 

asfeksia seperti pada dekompensasi kordis, penyakit paru berat, anemia 

gravis, malnutrisi, aviminonis dan gangguan metabolisme, hipotiroid, 

kekurangan vitamin A, C atau E, dan diabetes mellitus (Yakistiran, 

dkk, 2016 dalam Layla, 2019). 

4. Diagnosis Abortus Imminens 

a. Biasanya diawali dengan keluhan perdarahan pervaginam pada umur 

kehamilan kurang dari 20 minggu 

b. Penderita mengeluh mulas sedikit atau tidak ada keluhan sama sekali 

kecuali persarahan pervaginam 

c. Ostium uteri masih tertutup besarnya uterus masih sesuai dengan umur 

kehamilan dan tes kehamilan urin masih positif (Prawirahardjo, 2016). 

5. Penanganan Abortus Imminens 

a. Penderita diminta untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan 

berhenti 

b. Bisa diberikan spamolitik agar uterus tidak berkontraksi atau diberi 

tambahan hormone progesterone atau derivatnya untuk mencegah 

terjadinya abortus 

c. Obat-obatan ini walaupun secata statistik kegunaannya tidak 

bermakna, tetapi efek psikologis kepada penderita sangat 

menguntungkan 

d. Penderita boleh dipulangkan setelag tidak terjadi perdarahan dengan 

pesan khusus tidak boleh berhubungan seksual dulu sampai lebih 

kurang 2 minggu (Prawirahardjo, 2016). 

6. Komplikasi Abortus Imminens 
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Pada kasus abortus imminens, perdarahan dapat menetap selama 

beberapa hari sampai minggu dan disertai nyeri di bagian anterior dan 

ritmik jelas seperti nyeri saat bersalin, nyeri punggung bawah yang 

menetap disertai perasaan seperti tekanan di panggul, atau rasa tidak 

nyaman yang tumpul di garis tengah suprasimpisis disertai nyeri tekan di 

atas uterus. Apapun bentuk nyerinya, kombinasi perdarahan dan nyeri 

mengisyaratkan prognosis yang buruk bagi kelanjutan kehamilan. 

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan  

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan 

Manajemen adalah mengungkapkan apa yang hendak dikerjakan, 

kemudian menyelesaikannya. Manajemen kebidanan adalah pendekatan 

yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan 

masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa 

kebi  danan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Sari R N, 2011: 90 

dalam Fitriani, 2017). 

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan 

tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan lingkup 

praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Asuhan kebidanan adalah 

proses pemecahan masalah dengan metode pengaturan pemikiran dan 

tindakan dalam suatu urutan logis baik pasien maupun petugas kesehatan. 

Proses itu digambarkan dalam arti kata perilaku yang diharapkan dari 

klinis tersebut. Hal ini digambarkan dengan jelas bahwa setiap langkah 

yang akan dicapai dalam rangka memberikan asuhan/pelayanan yang 

aman dan menyeluruh. 

Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka 

pikir ang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan 

secara sistematis, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data, 

menegakkan diagnosis kebidanan, menyusun rencana asuhan, 

melaksanakan rencana asuhan, mengevaluasi keefektifan pelaksanaan 

rencana asuhan, dan mendokumentasikan asuhan (Mangkuji dkk., 3013: 1-

2). 
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2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan 

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) 

Dalam tahap ini data atau fakta yang dikumpulkan adalah data 

subjektif dan data objektif dari pasien. Bidan dapat mencatat hasil 

penemuan data dalam catatan harian sebelum didokumentasikan (Sari 

R N, 2011: 92 dalam Fitriani, 2017). 

1)  Biodata  

Adalah untuk mengetahui status pasien secara lengkap sesuai 

dengan sasaran identitas antara lain: 

a) Nama: untuk mengetahui dan mengenal pasien 

b) Umur: untuk mengetahui factor resiko dan tingkat kesuburan 

c) Agama: untuk mengetahui kepercayaan yang dianut oleh 

pasien 

d) Suku: untuk mengetahui lebih jauh tentang social budaya 

pasien 

e) Pendidikan: untuk mengetahui tingkat pendidikan yang 

nantinya penting dalam pemberian konseling, informasi dan 

edukasi. 

f) Pekerjaan: untuk mengetahui keadaan social ekonomi keluarga 

g) Alamat: untuk mengetahui keadaan social dan budaya di 

lingkungan tempat tinggal. 

2) Data Subjektif 

Informasi yang dicatat mencakup identitas, keluhan yang 

diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pasien 

(anamnesis) atau dari keluarga dan tenaga kesehatan (allo 

anamnesis). 

a) Alasan masuk 

Untuk mengetahui alasan yang membuat pasien datang 

yang berhubungan dengan abortus Imminens 

b) Keluhan utama 
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Untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan 

dengan masa kehamilan misalnya ada pengeluaran darah dari 

jalan lahir, pada kasus abortus biasa terjadi yaitu pengeluaran 

darah dari jalan lahir, badan terasa lemas, nyeri perut dan 

penglihatan berkunang-kunang. 

c) Riwayat penyakit 

(1) Riwayat penyakit sekarang 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan 

adanya riwayat penyakit yang diderita pada saat ini yang 

ada hubungannya dengan keadaannya sekarang. 

(2) Riwayat kesehatan yang lalu 

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan 

adanya riwayat atau penyakit akut, kronis seperti jantung, 

diabetes melitus, hipertensi, yang dapat mempengaruhi 

pada masa nifas ini 

(3) Riwayat kesehatan keluarga 

Data ini diperlukan untuk mengetahui apakah dalam 

keluarga ada yang menderita penyakit menurun seperti 

asma, hepatitis dan diabetes melitus serta penyakit seperti 

TBC dan  hepatitis. 

a) Riwayat menstruasi 

Untuk mengetahui menarche, siklus haid, lamanya, 

jumlah darah yang dikeluarkan dan pernahkan 

disminore 

b) Riwayat perkawinan 

Untuk mengetahui status perkawinannya, lama 

perkawinan, sah atau tidak, sudah berapa kali menikah, 

dan berapa jumlah anaknya 

c) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu 

Untuk mengetahui jumlah kehamilan dan kelahiran, 

riwayat persalinan yaitu jarak antara dua kelahiran, 
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tempat kelahiran, lamanya melahirkan dan cara 

melahirkan. Riwayat kelahiran anak mencakup berat 

badan bayi sewaktu lahir, adakah kelainan bawaan bayi, 

jenis kelamin  bayi, keadaan bayi hidup atau mati saat 

dilahirkan 

d) Riwayat KB 

Untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB 

dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama adakah 

keluhan selama menggunakan kontrasepsi serta rencana 

Kb setelah dikuret dan beralih kontrasepsi apa 

e) Riwayat kehamilan sekarang 

Untuk mengetahui keadaan kesehatan ibu selama 

hamil ada atau tidaknya penyakit serta upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut. 

Hari pertama haid terakhir serta kapan tafsiran 

persalinannya 

(1) Keluhan-keluhan pada trimester I, II, III 

(2) Dimana ibu biasa memeriksakan kehamilannya 

(3) Selama hamil berapa kali ibu periksa kehamilan 

(4) Penyuluhan yang pernah ibu dapat selama       

kehamilan berapa seminggu 

(5) Imunisasi TT sudah atau belum imunisasi, berapa 

kali telah dilakukan imunisasi TT selama hamil. 

3) Data Objektif 

Pencatatan dilakukan dari hasil pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan khusus kebidanan, dan data penunjang yang diperoleh 

dari hasil pemeriksaan laboratorium (seperti pemeriksaan radio 

diagnostik atau USG) yang dilakukan sesuai dengan beratnya 

masalah. 

Data yang telah terkumpul diolah, disesuaikan dengan 

kebutuhan pasien kemudian dilakukan pengolahan data, yaitu 
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menghubungkan dan menggabungkan data satu dengan yang 

lainnya sehingga menunjukan fakta. Tujuan dari pengolahan data 

adalah untuk menunjukan fakta berdasarkan kumpulan data. Data 

yang telah diolah dianalisis dan hasilnya didokumentasikan. 

Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi: 

a) Keadaan umum: untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah 

baik, sedang buruk, keadaan ibu setelah dianjurkan tirah baring 

yaitu membaik. 

b) Kesadaran: untuk mengetahui tingkat kesadaran yaitu apakah 

composmentis, apatis, samnolen atau koma 

 

c) Tanda-tanda vital 

(1) Tekana darah: untuk mengetahui atau mengukur batas 

normal tekanan darah antara sistosik 90-130 mmHg, 

diastolik 70-90 mmHg. Sedabngkan tekanan darah pada 

diagnose abortus normal atau menurun 

(2) Suhu: untuk mengetahui suhu basal pada ibu, suhu badan 

yang normal 36,5-37,5 
o
C. sedangkan pada kasus abortus 

suhu badan normal atau meningkat 

(3) Nadi: untuk mengetahui denyut jantung nadi pasien. 

Berdasarkan kasus abortus denyut nadi normal, cepat, kecil 

dan lambat (Irianti, dkk. 2014:77) 

d) Tinggi badan: untuk mengetahui tinggi badan pasien 

e) Lingkar lengan atas: untuk mengetahui status gizi atas pasien.  

f) Pemeriksaan fisik: 

(1) Inspeksi  

(a) Rambut: untuk mengetahui kebersihan rambutnya, 

kondisi kulit kepala bersih, rontok atau tidak. 

(b) Wajah: untuk mengetahui keadaan wajah pucat atau 

tidak, ada oedema atau tidak da nada cloasma 

gravidarum atau tidak 
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(c) Mata: konjungtiva pucat atau tidak, sklera putih atau 

tidak dan mata cekung atau tidak 

(d) Mulut dan gigi: untuk mengetahui keadaan mulut bersih 

atau tidak, gusi ada stomatitis atau tidak, ada caries 

pada gigi atau tidak 

(e) Abdomen: untuk mengetahui ada bekas luka operasi 

atau tidak. Pada kasus abortus pembesaran uterus sesuai 

atau lebih kecil dari usia kehamilan 

(f) Vulva: untuk menilai perdarahan pervaginam dengan 

atau tanpa jaringan hasil konsepsi. 

(g) Anus: untuk mengetahui apakah ada hemoroid 

(2) Palpasi  

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meraba 

(a) Leher: untuk mengetahui ada pembesaran kelenjar 

tiroid atau kelenjar gondok 

(b) Dada: untuk mengetahui ada benjolan pada payudara 

atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, ada kelainan 

bentuk atau tidak, puting susu menonjol 

(c) Abdomen: untuk mengetahui keadaan kontraksi uterus, 

tinggi fundus uteri berapa jari dibawah pusat 

(d) Genetalia: pemeriksaan pembukaan serviks, inspekulo 

menilai ada atau tidaknya perdarahan dari kavum uteri, 

ostium uteri terbuka atau tertutup, ada atau tidaknya 

jaringan di ostium. Vagina toucher (VT) menilai portio 

masih terbuka atau sudah tertutup, teraba atau tidak 

jaringan dalam kavum uteri, tidak nyeri adneksa, kavum 

doglas tidak nyeri (Irianti, dkk. 2014: 77) 

(e) Ekstremitas untuk mengetahui ada tidaknya varices. 

g) Data penunjang 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung 

pencegahan diagnose seperti pemeriksaan laboratorium 
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(hemoglobin, golongan darah, protein urin, glukosa urin, 

pemeriksaan USG (Jannah. 2013: 203) 

 

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa Masalah dan Kebutuhan) 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap 

diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi 

yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah 

dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan 

sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Berdasarkan 

atas tanda dan gejala serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan 

maka ditentukan: 

a. Diagnosa kebidanan 

Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam 

lingkup praktik. Pada kasus ini diagnosa kebidanan meliputi: 

(Mufdillah, et al, 2011: 114 dalam Fitriani, 2017). 

1) Data dasar 

Data subjektif 

Adalah data yang ditetapkan untuk mengetahui keluhan 

atau masalah yang dirasakan. Data subjektif pada ibu hamil 

dengan abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang 

kerap datang ketika usia kehamilann baru mencapai 20 minggu 

ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap 

hidup. 

(a) Ibu mengatakan keadaan setelah tirah baring 

(b) Ibu mengatakan merasa cemas  

 

2) Data objektif  

Data objektif pada kasus abortus imminens adalah : 

a) Keadaan umum ibu setelah dilakukan tirah baring adalah 

sedang 

b) Kesadaran ibu setelah dilakukan tirah baring adalah sedang 
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c) Tinggi fundu uteri, contohnya: 

Sesuai dengan usia kehamilan pasien. 

d) Vital sign, contoh: 

TTV  TD         mmHg, nadi      menit, suhu   ,   c, 

rr:22x/menit. 

e) Banyak perdarahan pervaginam, contohnya: 

Darah keluar terus menerus dan bergumpal-gumpal. 

3) Masalah 

Masalah adalah problem yang dialami ibu tetapi tidak 

termasuk kedalam kategori standar nomen klatur diagnosa 

kebidana, misalnya rasa cemas, dan problem ekonomi. Masalah 

pada pasien abortus imminens adalah perasaan cemas karena 

adanya perdarahan pervaginam dan nyeri  

4) Kebutuhan  

Kebutuhan dalam asuhan kebidanan adalah hal-hal yang 

dibutuhkan oleh pasien dan belum teridentifikasi dalam 

diagnosa dan masalah yang didapatkan dengan melakukan 

analisa data. Kebutuhan pada pasien abortus imminens adalah 

dorongan moral dan memberikan informasi mengenai abortus 

imminens 

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah potensial Yang 

Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial) 

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah atau diagnosa 

potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa potensial 

lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah 

diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila 

memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati pasien 

abortus imminens, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa 

atau masalah potensial ini benar-benar terjadi (Mufdillah et 

al.2012:117 dalam Fitriani, 2017). Contoh masalah potensial yang 

terjadi pada pasien abortus imminens adalah potensial terjadinya 
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cemas karena adanya perdarahan (Pudiastuti, 2012: 57 dalam Fitriani, 

2017). 

d. Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera) Penanganan 

pada pasien abortus imminens adalah: 

1) Pasang infus RL 

2) Kolaborasi dengan dokter untuk segera pemberian terapi obat  

e. Langkah V (Penyusunan Rencana) 

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, 

ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya, langkah ini merupakan 

kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah 

diidentifikasikan atau diantisipasi (Rukiyah A Y, dkk.2011: 88). 

Contoh tindakan yang dilakukan pada pasien abortus imminens 

adalah: 

1) Lakukan pendekatan pada pasien dengan komunikasi terapeutik. 

2) Memberikan penjelasan tentang hasil tindakan. 

3) Lakukan observasi KU, TTV, KIE dan perdarahan  

4) Memberikan inform untuk melakukan tindakan tirah baring 

5) Siapkan pasien dan alat-alat serta obat-obatan 

6) Pemenuhan kebutuhan cairan dengan pemberian infus. 

7) Membantu melakukan tindakan tirah baring 

8) Berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat 

9) Melakukan observasi KU, TTV, KIE dan perdarahan  

10) Memberikan dukungan psikologis. 

3) Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan) 

Pada langkah VI merupakan tahap pelaksanaan dari semua 

rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien maupun diagnosa 

yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara 

mandiri maup berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya (Sari R N, 

2012: 96 dalam Fitriani, 2017). 

4) Langkah VII (Mengevaluasi) 
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Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang 

sudah diberikan meliputi memenuhan kebutuhan akan bantuan apakah 

benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 

telah diidentifikasikan didalam masalah dan diagnosa (Hidayat, dkk. 

2008: 79 dalam Fitriani, 2017). 

5) Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP) 

Dokumentasi merupakan pertanggung-jawaban bidan terhadap 

apa yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan kebidanan. 

Asuhan kebidanan merupakan salah satu penerapan fungsi dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

kepada pasien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang 

kesehatan ibu masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi baru lahir, 

balita, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi (Chanty, 2015). 

Pendokumentasian asuhan kebidanan dilakukan dengan metode 

dokumentasi Subjektif, Objektif, Assessement, Planning (SOAP). 

SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur 

pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh. Metode ini 

merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan guna 

menyusun dokumentasian asuhan (Mangkuji, 2012 dalam Esrawati, 

2018). 

1. S: Subjektif  

Data subjektif (observasi pasien) 

Berhubungan dengan masalah dari sudut padang pasien. 

Ekspresi pasien mengenai ke khawatiran dan keluhan yang dicatat 

atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis, 

data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang 

disusun. 

2. O: Objektif 

Data objektif (observasi dan pemeriksaan) 

Merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, 

hasil pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan 



42 
 

 

laboratorium/pemeriksaan diagnotic lainnya. Cacatan medik dan 

informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam 

data objektif ini sebagai data penunjang. Data ini akan memberikan 

bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan 

diagnosis. 

3. A: Assesment  

Merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interprestasi 

(kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Analisis data adalah 

melakukan interprestasi data yang telah dikumpulkan, mencakup: 

diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta 

perlunya antisipasi diagnosis/masalah potensial dan tindakan 

segera. 

4. P: Planning  

Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. 

Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan 

interprestasi data, rencana asuhan ini bertujuan untuk 

mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan 

mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bisa 

mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu 

tertentu.
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BAB III 

LITERATUR REVIEW 

 

A. Matriks Langkah I: Interprestasi Data Dasar 

 

Matriks Pengertian dan Tanda Gejala Abortus Imminens 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Analisis 

Kelengkapan 

Pengisian 

Formulir Resume 

Medis Pada 

Kasus  Abortus 

Imminens 

Anang 

Ramadhan, 

Tri 

Wardana, Sri 

Sugiarsi 

2017 Pengertian 

abortus 

imminens 

Abortus 

imminens adalah 

gangguan 

kehamilan yang 

kerap datang 

ketika usia 

kehamilann baru 

mencapai 20 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

pada referensi 

terkait. 

Definisi 

tentang abortus 

imminens 

mudah 

dipahami. 

penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Hilmiah et.al., 

2019) yang 

menyatakan bahwa 

pengertian abortus 

imminens adanya 
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minggu ditandai 

dengan bercak 

darah dan 

keadaan janin 

yang tetap hidup. 

perdarahan. 

2. Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Kejadian 

Abortus 

Imminens Di 

RSUD Labuang 

Baji Kota 

Makassar 

Nurhijrah, 

Irma Sri 

Rejeki, 

Hilmiah 

2019 Pengertian 

abortus 

imminens 

Abortus 

imminens adalah 

perdarahan 

pervaginam pada 

umur kehamilan 

<20 minggu. 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

dalam 

referensi. 

Penjelasan 

mengenai 

abortus 

imminens 

mudah 

dimengerti. 

 Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Sugiarsi et.al., 

2017( yang 

menyatakan bahwa 

pengertian abortus 

imminens adalah 

karena adanya 

perdarahan. 

3. Epidemiologi 

Kesehatan 

Reproduksi 

Jeini Ester 

Nelwan 

2019 Pengertian 

abortus 

imminens 

Abortus 

imminens adalah 

abortus tingkat 

permulaan, 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

pada referensi 

Penjelasan 

mengenai 

abortus 

imminens 

Buku ini sejalan 

dengan isi buka 

menurut 

(Chrisdiono, 2004), 
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terjadi perdarahan 

pervaginam, 

sedangkan jalan 

lahir masih 

tertutup dan hasil 

konsepsi masih 

baik di dalam 

rahim 

terkait. mudah 

dimengerti 

yang menyatakan 

bahwa abortus 

imminens adalah 

terjadi perdarahan 

pervaginam, 

ostium uteri 

eksternum masih 

tertutup, dan janin 

masih baik 

intrauterin. 

4. Asuhan 

Kebidanan Pada 

Ny."N" GIIP1001 

A0 Dengan 

Abortus 

Imminens Ruang 

Poli Kandungan 

RSUD Sumbawa 

Besar 

Desti 

Haswari, 

Istiadah 

Fatmawati, 

dan Wahyu 

Anjasari. 

2019 Tanda dan gejala 

abortus 

imminens 

Adanya tanda dan 

gejala abortus 

imminens 

ditandai dengan 

perdarahan 

sedikit/bercak, 

kadang disertai 

rasa 

mules/kontraksi, 

Jenis 

penelitian 

menggunakan 

penelitian 

observasional 

deskriptif 

 

Penjelasan 

dalam jurnal 

mudah di 

pahami dan di 

baca 

 

Peneliti 

menjelaskan 

mortalitas dan 

morbiditas pada 

wanita merupakan 

masalah yang perlu 

mendapatkan 

perhatian yang 

serius, terutama di 
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periksa dalam 

belum ada 

pembukaan, 

palpasi : tinggi 

fundus uteri 

sesuai usia 

kehamilan, hasil 

tes kehamilan 

(+)/positif 

Negara 

berkembang, 

seperti di Indonesia 

Angka Kematian 

Ibu (AKI) adalah 

jumlah wanita yang 

meninggal dari 

suatu penyebab 

kematian terkait 

dengan gangguan 

kehamilan atau 

penanganannya 

(tidak termasuk 

kecelakaan atau 

kasus insidentil) 

selama kehamilan, 

melahirkan dan 

masa nifas (42 hari 

setelah melahirkan) 
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tanpa 

memperhitungkan 

lama kehamilan, 

per 100.000 

kelahiran hidup. 

5. Gambaran 

Kejadian Abortus 

Imminens 

Berdasarkan 

Paritas Di RSUD 

Wonosari Tahun 

2012-2013 

Idah 

Rohayah 

2015 Kejadian abortus 

imminens 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kejadian abortus 

imminens di 

RSUD Wonosari 

tahun 2012-2013 

yaitu sebesar 123 

dan 128 orang, 

dan abortus 

imminens 

berdasarkan 

paritas primipara 

sebesar 46 orang 

(37,4%) dan 42 

Penelitian 

deskriftif 

kuantitatif 

menggunakan 

rancangan 

retrospektif 

 

Populasi yang 

digunakan 

berjumlah 251 

orang. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Hardjito, 2011) 

yang menyatakan 

adanya paritas 

dengan kejadian 

abortus imminens. 
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orang (37,5%) 

multipara sebesar 

65 orang (52,8%) 

dan 62 orang 

(48,4%) dan 

grande multipara 

12 orang (9,8%) 

dan 18 orang 

(14,1%). 

6. Asuhan 

Keperawatan 

Pada Ibu Dengan 

Abortus 

Imminens 

Nur Sholiha, 

dan Ira 

Sukyati. 

2019 Etiologi abortus 

imminens 

Pada umumnya 

abortus imminens 

disebabkan oleh 

kelainan 

pertumbuhan 

hasil konsepsi, 

biasanya 

menyebabkan 

abortus pada 

kehamilan 

Metode 

penelitian 

dengan 

deskripsif 

naratif 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

dan dapat di 

pahami 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi 
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sebelum usia 8 

minggu. Faktor 

yang 

menyebabkan 

kelainan ini 

adalah: kelainan 

kromosom, 

terutama 

trimosoma dan 

monosoma x, 

lingkungan 

sekitar tempat 

implantasi kurang 

sempurna, 

pengaruh 

teratogen akibat 

radiasi, virus, 

obat-obatan, 

tembakau dan 
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alkohol, kelainan 

pada plasenta, 

kelainan traktus 

genetalia, mioma  

uteri dan kelainan 

Asuhan 

Keperawatan 

Pada Ibu Dengan 

Abortus 

Imminens 

bawaan uterus. 

7.  Laporan Kasus 

Abortus 

Imminens Juni 

2015 Faktor 

Resiko, 

patogenesis, dan 

Penatalaksanaan 

A.A Gde 

Kiki Sanjaya 

Dharma. 

2015 Etiologi abortus 

imminens 

Mekanisme pasti 

yang bertanggung 

jawab atas 

peristiwa abortus 

tidak selalu 

tampak jelas. 

Kematian janin 

sering disebabkan 

Tidak ada 

kelemahan 

dalam jurnal 

Pembahasan 

dalam jurnal 

mudah 

dipahami 

Tidak didapatkan 

perbandingan 

variable dalam 

referensi. 
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oleh abnormalitas 

pada ovum atau 

zigot atau oleh 

penyakit sistemik 

pada ibu, dan 

kadang-kadang 

mungkin juga 

disebabkan oleh 

penyakit dari 

ayahnya. 

8. Faktor-Faktor 

Yang 

Melatarbelakangi 

Kejadian Abortus 

Imminens Pada 

Ibu Hamil Di 

Sukadana 

Kabupaten Utara 

Aulia 

Kusuma 

2016 Faktor yang 

melatarbelakangi 

kejadian abortus 

imminens 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengetahuan ibu 

hamil masih 

rendah mengenai 

kehamilan, 

adanya stress 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

kualitatitf 

menggunakan 

tehnik 

wawancara 

mendalam 

dengan 

bantuan 

pedoman 

wawancara 

(interview 

kualitas pelayanan 

(service quality) 

adalah ukuran 

seberapa baik 

dengan harapan 

pelanggan. 
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yang dialami 

pada saat 

kehamilan, 

tindakan yang 

salah dalam 

pencegahan 

infeksi keputihan 

serta tindakan 

pelayanan 

kesehatan yang 

kurang memadai 

di Sukadana 

Kabupaten 

Kayong Utara. 

guide). 

9. Perpaduan 

Pengetahuan 

Dalam 

Pencegahan 

Abortus 

Cindy 

Israeni 

Ansar 

2020 Faktor risiko 

yang dapat 

menyebabkan 

terjadinya 

abortus 

Beberapa faktor 

risiko yang dapat 

menyebabkan 

terjadinya abortus 

imminens yaitu 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

deskriftif 

kuanlitatif 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

dan mudah 

dipahami 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(putri, 2018) yang 

dimana adanya 
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Imminens Pada 

Ibu Hamil Suku 

Bugis-Makassar 

Di Kota Makassar 

imminens seperti tingginya 

umur ibu, 

rendahnya tingkat 

pendidikan, 

kurang berat 

badan dan 

obesitas, 

banyaknya paritas 

dan graviditas, 

jauhnya jarak 

kehamilan, 

adanya riwayat 

abortus, usia 

menarche yang 

terlalu dini, 

buruknya pola 

konsumsi, 

pekerjaan ibu, 

tidak 

hubungan antara 

pendidikan dengan 

kejadian abortus 

imminens. 
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dilakukannya 

pemeriksaan 

kehamilan, stres 

dan paparan asap 

rokok. 

10.  Gambaran 

Faktor-Faktor 

Risiko Abortus 

Imminens Di 

RSUD 

Panembahan 

Senopati Bantul 

Yogyakarta 

Tahun 2013-2014 

Karmila 

Agustina 

2015 Faktor resiko 

abortus 

imminens 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa ibu hamil 

yang mengalami 

abortus imminens 

tahun 2013-2014 

tertinggi pada 

usia reproduktif 

20-35 tahun 

sebesar 324 orang 

(134,3%), paritas 

tertinggi pada 

multigravida 

Jenis 

penelitian 

deskriptif 

menggunakan 

pendekatan 

retrospektif. 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

data sekunder 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Arif, 2014) yang 

dimana adanya 

hubungan antara 

usia dengan 

kejadian abortus 

imminens. 
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sebesar 324 orang 

(122,3%), jarak 

kehamilan 

tertinggi ≥ 2 

tahun sebesar 248 

orang (101,6%), 

dan riwayat 

abortus tertinggi 

1 kali abortus 

sebesar 49 orang 

(21%). 

11 Hubungan Antara 

Umur Dan Paritas 

Dengan Kejadian 

Abortus 

Imminens Di 

RS.AR Bunda 

Kota Prabumulih 

Tahun 2019 

Wulan Sari 

Citra 

2019 Penyebab 

Kejadian abortus 

imminens 

Dari hasil analisa 

bivariat 

didapatkan 

faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

abortus imminens 

Menggunakan 

metode survey 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross sectional 

Sampel 

penelitian ini 

adalah total 

populasi 

sebanyak 278 

orang. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Sutrianty, 2006) 

yang menunjukkan 

bahwa ibu dengan 

dengan paritas 24 

menunjukkan 
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yaitu faktor umur 

dimana P. Value 

= 0,000 lebih 

kecil dari P. 

Value= 0,05 dan 

faktor paritas 

dimana P.Value = 

0,000 lebih kecil 

dari P.Value= 

0,05. 

adanya pengaruh 

paritas ibu dengan 

kejadian abortus 

imminens. 

12 Usia Reproduksi 

Tidak Sehat Dan 

Jarak Kehamilan 

Yang Terlalu 

Dekat 

Meningkatkan 

Kejadian Abortus 

Di Rumah Sakit 

Tentara Dokter 

Shandra 

Riestya 

Prihandini, 

Wahyu 

Pujiastuti, 

Tulus Puji 

Hastuti 

2016 Faktor lain yang 

mengakibatkan 

abortus. 

Faktor penyebab 

lain yang 

mengakibatkan 

abortus yaitu 

faktor janin, 

kelainan genetalia 

ibu, pengaruh 

paparan rokok, 

ketidak cocokan 

Tidak 

dijelaskan 

hasil 

penelitian 

mengenai 

beberapa 

faktor 

penyebab 

yang di bahas 

Mampu 

mengetahui 

faktor lain 

yang 

meneyebabkan 

abortus. 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Sinaga, 2012), 

yang menyatakan 

adanya hubungan 

interval kehamilan 

dengan kejadian 

abortus. 
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Soedjono 

Magelang. 

RH, 

inkompetensi 

serviks, kelelahan 

fisik, dan 

hubungan 

seksual, dimana 

teori yang 

mendukung hal 

tersebut sama dan 

telah diuraikan 

pada bagian 

hubungan usia 

dengan kejadian 

abortus. 

dalam 

penelitian. 

 

13 Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kejadian Abortus 

Imminens Di 

Anindita 

Dea K.P 

2010 Faktor-faktor 

penyebab 

abortus 

imminens 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

terdapat 66,7% 

(n=28) responden 

memiliki faktor 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

Sampel dalam 

penelitian ini 

berjumlah 42 

responden 

yang 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Wulan Citra Sari, 

2019), yang 
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RSUD Wates 

Kulon Progo 

Yogyakarta 

Tahun 2010. 

resiko anemia, 

23,8% (n=10) 

karena pharitas, 

dan 31,0% (n=13) 

karena diabetes 

melitus. Hasil uji 

bivariat 

menunjukkan 

terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

abortus dengan 

ketiga faktor 

tersebut. Abortus 

imminens dengan 

anemia  

(p=0,031), 

abortus imminens 

dengan pharitas 

explanatory 

dengan 

pendekatan 

retrospektif. 

mengalami 

abortus 

imminens 

dirawat inap di 

RSUD Wates. 

menyatakan bahwa  

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kejadian abortus 

imminens adalah 

usia dan paritas. 
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(p=0,01), abortus 

imminens dengan 

riwayat DM 

(0,014). 

14 Asuhan 

Kebidanan 

Kehamilan 

Komprehensif 

Febriyani, 

Vedjia 

Medhyna, 

Oktavianis, 

Zuraida, 

Visti 

Delvina 

Rahmi Sari 

Kasoema, 

Ainal 

Mardiah, 

Nurul 

Amalina 

Vittria 

Meilinda, 

2021 Diagnosis 

abortus 

imminens 

Diagnosis abortus 

imminens 

ditentukan karena 

pada wanita 

hamil terjadi 

perdarahan 

melalui ostium 

uteri eksternum, 

disertai mules 

sedikit atau tidak 

sama sekali, 

uterus membesar 

sebesar tuanya 

kehamilan, 

serviks belum 

Tidak 

menjelaskan 

pemeriksaan 

penunjang 

untuk 

menegakkan 

diagnosa. 

Peneliti 

mampu 

mengetahui 

diagnosis pada 

abortus 

imminens 

Buku ini sejalan 

dengan isi buku 

menurut (Lidia, 

ddk, 2019) yang 

menyatakan 

diagnosis abortus 

imminens yaitu, 

perdaraha, mules, 

pembesar uterus 

sesuai usia 

kehamilan, dan tes 

kehamilan positif. 
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Novi Wulan 

Sari, Resty 

Noflidaputri 

Sari Ida 

Miharti, dan 

Nina Fitri 

membuka, tes 

kehamilan positif. 

 

 

 

 

B. Matriks Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual 

No Judul 

Referensi 

Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Faktor Resiko 

Yang 

Berhubungan 

Sri 

Wahyuni, 

Ngadiyono, 

2017 hubungan 

antara usia 

dengan 

ada hubungan usia 

dengan kejadian 

abortus imminens di 

Tidak 

lengkapnya 

informasi 

Dari 

penelitian 

yang 

Penelitian ini 

sejalan 

dengan hasil 
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Dengan 

Kejadian 

Abortus Di 

RSUD 

Ungaran Jawa 

Tengah 

Sri 

Sumarni 

kejadian 

abortus di 

RSUD 

Ungaran 

Jawa Tengah 

RSUD Ungaran Jawa 

Tengah Tahun 2017. 

tentang 

analisis faktor 

apa saja yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens 

dengan jelas 

dan lengkap. 

dilakukan 

didapatkan 

beberapa yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

abortus di 

RSUD 

Ungaran Jawa 

Tengah tahun 

2017. 

penelitian 

(Fajria, 2013) 

yang 

menyatakan 

hubungan 

antara usia 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 

2. Hiperemesis 

Gravidarum 

Dan Abortus 

imminens 

Pada 

Kehamilan 

Trimester 

Pertama 

Dea Lita 

Barozha, 

dan Ety 

Apriliana. 

2016 Diagnosa 

abortus 

imminens 

Diagnosa abortus 

imminens ditentukan 

karena pada wanita 

hamil terjadi 

pendarahan melalui 

ostium uteri 

eksternumm disertai 

mules sedikit atau 

Tidak terdapat 

kelemahan 

daam jurnal 

Penelitian 

dalam jurnal 

mudah 

dipahami 

Dalam 

penelitian ini 

peneliti dapat 

menegakkan 

diagnosa 

abortus 

dilakukan 

dengan 
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sama sekali, uterus 

membesar sebesar 

usia kehamilan, 

serviks belum 

membuka, dan tes 

kehamilan positif, 

yang biasanya terjadi 

paruh pertama dari 

kehamilan. 

amamnesa, 

pemeriksaan 

fisik, dan 

penunjang. 

Dari 

amamnesa 

diharapkan 

diperoleh data 

tentang 

keluhan dan 

faktor resiko 

abortus 

imminens, 

dan 

pemeriksaan 

fisik dan 

pemeriksaan 

penunjang 

diharapkan 
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didapatkan 

tanda spesifik 

untuk abortus 

imminens. 

3. Faktor 

Dominan 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kejadian 

Abortus 

Imminens 

Hamidah, 

Siti 

Masitoh. 

2013 Faktor yang 

berhubungan 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

kejadian abortus 

imminens di RSUP 

Ciptomangunkusumo 

Jakarta Tahun 2012 

adalah usia, paritas, 

usia kehamilan dan 

riwayat abortus, 

factor yang dominan 

terjadinya abortus 

adalah paritas > 3. 

Jenis 

penelitian ini 

menggunakan 

metode survey 

observasional 

secara cross 

sectional 

Sampel adalah 

semua ibu 

yang 

mengalami 

perdarahan 

pada 

kehamilan 

yang di rawat 

diruang rawat 

inap dengan 

criteria inkusi 

dan eklusi 

yang telah 

ditetapkan. 

ibu dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 

Hasil odds 

ratio juga 

menunjukkan 

bahwa usia 

ibu 

merupakan 

faktor risiko 

untuk 

terjadinya 

abortus 

4. Karakteristik Debby 2019 Faktor Ibu yang mengalami Penelitian ini Sampel yang Penelitian ini 
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Ibu Hamil 

Dengan 

Abortus 

Imminens Di 

Rumah Sakit 

Umum Mitra 

Medika 

Medan Tahun 

2017 

Pratiwi, 

Nurmouli 

Sitin, dan 

Lady 

Aprianis 

Laowo. 

hubungan 

kejadian 

abortus 

imminens 

abortus imminens 

sebanyak 34 orang 

(39,1%) dan yang 

mengalami sebanyak 

53 orang (60,9%). 

Berdasarkan hasil uji 

statistik diperoleh 

hasil usia dengan nilai 

p(0,003), paritas 

dengan nilai p(0,004), 

dan pekerjaan dengan 

nilai p(0,005), ada 

hubungan 

karakteristik ibu 

hamil dengan abortus 

imminens. 

bersifat 

analitik 

dengan 

rancangan 

penelitian 

cross sectional 

diambil 32 ibu 

yang 

mengalami 

abortus 

dengan 

pengolahan 

data 

menggunakan 

uji chi-square. 

sejalan 

dengan hasil 

penelitian 

(Nenny, 

2015) yang 

dimana 

adanya 

hubungan 

antara usia, 

paritas dan 

pekerjaan ibu 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 

5. Asuhan 

Kebidanan 

Pada Ibu 

Riski 

Kusuma 

Oktavia 

2012 Kebutuhan 

pada abortus 

imminens 

Kebutuhan yang 

diberikan adalah 

dorongan moral dan 

Jenis 

penelitian 

dengan 

Teknik 

pengambilan 

data antara 

Tidak 

didapatkan 

variabel 



65 
 

 
 

Hamil Ny. T 

G1P0A0 

Dengan 

Abortus 

Imminens Di 

RSUD Sragen 

Tahun 2012 

informasi tentang 

keadaan yang dialami 

bahwa abortus 

imminens adalah 

suatu kejadian dalam 

kehamilan dimana 

kehamilan dapat 

dipertahankan. 

metode 

deskriptif. 

lain data 

primer, 

meliputi 

pemeriksaan 

fisik, 

wawancara, 

serta observasi 

dan data 

sekunder, 

meliputi studi 

dokumentasi 

dan studi 

kepustakaan. 

dalam 

referensi. 

6. Analisis 

Hubungan 

Anemia Pada 

Kehamilan 

Dengan 

Kejadian 

Fahrul 

Irayani 

2015 Mekanisme 

terjadinya 

abortus 

akibat 

anemia pada 

ibu hamil. 

Pada bulan 5-6 janin 

mebutuhkan zat besi 

dan semakin besar 

jika kandungan zat 

besi ibu kekurangan 

maka sel darah merah 

tidak 

menjelaskan 

cara 

pencegahan 

anemia pada 

ibu hamil 

Mampu 

mengetahui 

mekanisme 

abortus akibat 

anemia dan 

cara 

 penelitian ini 

sejalan 

dengan hasil 

penelitian 

(Lisda 

Widianti, 
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Abortus Di 

RSUD 

Demang 

Sepulau Raya 

Kabupaten 

Lampung 

Tengah. 

tidak dapat 

mengantarkan 

oksigen secara 

maksimal ke janin 

sehingga dapat terjadi 

abortus, kematian 

janin dalam 

kandungaan atau 

waktu lahir. 

berupa 

penyuluhan 

gizi ibu hamil. 

pencegahan 

nya. 

2017) yang 

dimana, 

adanya 

hubungan 

kekurangan 

zat besi 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 

7. Hubungan 

Anemia 

Defisiensi 

Besi pada Ibu 

Hamil dengan 

Kejadian 

Abortus di 

Ruangan 

Kasuari 

Lisda 

Widianti 

2017 Hubungan 

antara 

anemia 

defisiensi 

pada ibu 

hamil 

dengan 

kejadian 

abortus. 

Hasil uji chi square 

nilai p:0,000 (p-

value≤ ,   artinya 

ada hubungan antara 

anemia defisiensi besi 

pada ibu hamil 

dengan kejadian 

abortus diruang nifas 

RSU Anutapara Palu. 

Tidak 

melakukan 

pemeriksaan 

Hb dan 

referensi yang 

digunakan 

terlalu sedikit. 

Mampu 

mengetahui 

hubungan 

anemia 

defisiensi besi 

dengan 

abortus 

dengan 

menggunakan 

Hasil 

penelitian ini 

sejalan 

dengan hasil 

penelitian 

(Altika, 2015) 

yang dimana 

adanya 

hubungan 



67 
 

 
 

Rumah Sakit 

Umum 

Anutapara 

Umum. 

Ibu hamil yang 

mengalami anemia 

defisiensi besi sangat 

rentan atau beresiko 

untuk terjadi abortus. 

Hal ini disebabkan 

karena dalam besi 

kehamilan zat besi 

berperan sebagai 

hematopoiesis 

(pembentukan darah) 

yaitu dalam sintesa 

haemoglobin (Hb). 

Seorang ibu yang 

dalam masa 

kehamilannya telah 

menderita kekurangan 

zat besi tidak dapat 

memberi cadangan 

populasi 

semua ibu 

hamil usia 

kehamilan 

<20 minggu 

yang dirawat 

diruang nifas 

pada saat 

penelitian 

dilakukan. 

Pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

teknik 

Consecutive 

Sampling, 

Sampel yang 

didapatkan 

antara anemia 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 
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zat besi kepada 

bayinya dalam jumlah 

yang cukup untuk 

beberapa bulan 

pertama. Hal inilah 

yang menyebabkan 

bahwa seorang ibu 

hamil yang 

mengalami anemia 

pada usia kehamilan 

<20 minggu dapat 

menyebabkan 

abortus. 

sejumlah 46 

responden. 

Analisis 

bivariat 

menggunakan 

uji chi square 

dengan tingkat 

kepercayaan 

95%. 

8. A National 

Survey on 

Publick 

Perceptions of 

Miscarriage 

Jonah 

bardos, 

Daniel 

Hercz, 

Jenna 

Friedenth I, 

2015 Penyebab 

keguguran 

Penyebab keguguran 

yang diyakini secara 

umum termasuk 

peritstiwa stres 

(76%), mengangkat 

beban berat objek 

Berpatokan 

pada 

pelaporan dari 

pengalaman 

keguguran 

yang dialami 

Penelitian ini 

memuat 

tentang 

penyebab 

keguguran 

secara umum 

Tidak 

didapatkan 

perbandingan 

variable 

dalam 

referensi 
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Stacey A. 

dan Zev 

Williams. 

(64%), penggunaan 

alat kontrasepsi 

sebelumnya (28%), 

atau kontrasepsi oral 

(22%). 

klien baik 

perempuan 

maupun laki-

laki yang 

memenuhi 

persyaratan 

yang 

melaporkan 

pangannya. 

dan dampak 

psikologis 

seperti 

menyalahkan 

diri sendiri, 

mengisolasi 

diri dan yang 

lainnya. 

9. Hubungan 

Anemia  

Dengan 

Kejadian 

Abortus di 

RSUD DR. H. 

Abdul 

Moeloek 

Provinsi 

Lampung 

 Aryanti 

Wardiyah 

2016 Hubungan 

anemia 

dengan 

kejadian 

abortus 

Dari hasil penelitian 

adanya hubungan 

antara aemia dengan 

kejadian abortus di 

RSUD Abdul 

Moeloek Tahun 2014. 

Anemia dapat 

mengurangi suplai 

oksigen pada 

metabolisme ibu 

Tidak 

melakukan 

penelitian 

selain anemia 

seperti faktor 

lain yang 

dapat 

menyebabkan 

terjadinya 

abortus seperti 

Menjelaskan 

secara fokus 

terhadap 

hubungan 

anemia 

dengan 

abortus. 

Hasil 

penelitian ini 

sejalan 

dengan 

penelitian 

(Lisda, 2018) 

yang dimana 

adanya 

hubungan 

antara anemia 
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karena kekurangan 

kadar hemoglobin 

untuk mengikat 

oksigen yang dapat 

mengakibatkan efek 

tidak langsung pada 

ibu dan janin antara 

lain terjadinya 

abortus. 

faktorkelainan 

ovum, 

kelainan 

genitalia ibu, 

gangguan 

sirkulasi 

plasenta, dan 

antagonis 

rhesus. 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 
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10. Usia 

Reproduksi 

Tidak Sehat 

dan Jarak 

Kehamilan 

Yang Terlalu 

Dekat 

Meningkatkan 

Kejadiian 

Abortus di 

Rumah Sakit 

Tentara 

Dokter 

Soedjono 

Magelang. 

Shandra 

Riestya 

Prihandini, 

Wahyu 

Pujiastuti, 

Tulus Puji 

Hastuti. 

2016 Usia yang 

beresiko 

terjadinya 

abortus 

Berdasarkan hasil 

tabulasi silang, 

terdapat informasi 

yang menyatakan jika 

responden dengan 

usia berisiko 

cenderung mengalami 

resiko abortus karena 

ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi 

saat seorang wanita 

berada pada usia 

berisiko. Perempuan 

dengan usia <20 

tahun masih memiliki 

sisi psikologis yang 

belum matang, 

perkembangan otot-

otot rahim belum 

Tidak adanya 

upaya 

promotif 

mengenai usia 

berisiko pada 

ibu hamil. 

Mampu 

mengetahui 

faktor lain 

yang 

menyebabkan 

abortus. 

Hasil 

penelitian ini 

sejalan 

dengan hasil 

penelitian 

(Andesia, 

2016) yang 

dimana 

adanya 

hubungan 

antara usia 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 
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cukup baik kekuatan 

dan kontraksinya, dan 

sistem hormonal 

belum terkoordinasi 

lancar dan belum 

stabil sedangkan 

perempuan usia >35 

tahun akan disertai 

dengan penyakit 

kronis seperti 

hipertensi, serta sel 

telur dan kondisi 

rahim akan 

mengalami penurunan 

kesuburannya. 

11 Hubungan 

Umur dan 

Paritas dengan 

Eka Yuli 

Handayani 

2015 Hubungan 

paritas, dan 

umur dengan 

Dari hasil penelitian 

yang dilakukan ibu 

yang memiliki paritas 

Referensi 

yang 

digunakan 

Mampu 

mengetahui 

paritas tinggi 

Hasil 

penelitian ini 

sejalan 
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Kejadian 

Abortus di 

RSUD 

Kabupaten 

Rokan Hulu. 

kejadian 

abortus. 

tinggi atau multipara 

beresiko terjadinya 

abortus. Angka 

kejadian pada hasil 

penelitian banyak 

terdapat abortus pada 

mulatipara dan 

semakin tinggi 

kejadiannya pada 

grande multipara. 

Kejadian abortus 

pada ibu paritas tinggi 

berkitan dengan 

kesehatan ibu karena 

kurangnya istrahat 

dan hamil yang  

terlalu dekat, apabila 

disertai dengan 

abortus pada 

terlalu sedikit. beresiko 

terjadinya 

abortus seperti 

multipara dan 

grande 

multipara 

disertai umur 

yang sudah 

tidak 

memungkin 

kan untuk 

hamil lagi. 

dengan hasil 

penelitian 

(Heryanti. 

2018) yang 

menyatakan 

bahwa adanya 

hubungan 

antara paritas 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 
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kehamilan 

sebelumnya. 

  

 

C. Matriks Langkah III: Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial  

No Judul 

Referensi 

Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Gambaran 

Faktor Risiko 

Abortus 

Imminens Di 

RSUD 

Panembahan 

Senopati 

Bantul 

Yogyakarta 

Karmila 

Agustina 

2015 Resiko abortus 

imminens 

Faktor risiko yang dapat 

menyebabkan kematian ibu 

yaitu terlalu muda melahirkan, 

terlalu sering melahirkan, 

terlalu rapat jarak melahirkan. 

Wanita yang memiliki abortus 

mempunyai risiko tinggi terjadi 

abortus mengulang, premature 

dan bayi berat lahir rendah. 

Jenis 

penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

menggunaka

n pendekatan 

retrosfektif 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

data sekunder 

Penelitian menunjukkan 

bahwa ibu hamil yang 

mengalami abortus 

imminens tahun 2013-

2014 tertingi pada usia 

reproduktif 20-35 tahun 

sebesar 324 orang 

(134,3%) berdasarkan 

paritas tertinggi pada 

multigravida sebesar 
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295 orang (122,3%) 

berdasarkan jarak 

kehamilan tertinggi ≥2 

tahun sebesar 248 orang 

(101,6%) berdasarkan 

riwayat abortus 

tertinggi 1 kali abortus 

sebesar 49 orang (21%). 

2. Asuhan 

Keperawatan 

Pada Ibu 

Dengan 

Abortus 

Imminens 

Nur 

Sholiha, 

dan Ira 

Sukyati 

2019 .komplikasi 

abortus 

imminens 

Abortus imminens dapat 

berakhir pada abortus 

inkomplet yang memiliki 

komplikasi dapat mengancam 

keselamatan ibu karena 

perdarahan, perforasi, infeksi 

dan syok. 

Metode 

penelitian 

dengan 

deskriptif 

naratif. 

Peneliti 

menjelaskan 

dengan baik 

dan mudah 

dimengerti. 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Lu'lul Maghni Amalia 

dan Sayono, 2015) yang 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan. 

3. Penyakit Ibu 

Terhadap 

Layla 

Fadhilah 

2019 Komplikasi 

abortus 

Komplikasi abortus imminens 

berupa perdarahan atau infeksi 

Jenis 

penelitian ini 

Sampel dalam 

penelitian ini 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 
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Kejadian 

Abortus 

Imminens Di 

Rumah Sakit 

Uum Daerah 

Kota 

Padangsidimpu

an 

Rangkuti, 

Sri 

Rahayu 

Sanusi, 

dan Delfi 

Lutan. 

imminens yang dapat menyebabkan 

kematian. 

bersifat studi 

observasional 

dengan 

desain 

penelitian 

case control. 

berjumlah 100 

dengan kriteria 

inklusi dan 

enklusi yang 

telah 

ditetapkan. 

Metode 

analisis data 

yang 

digunakan 

meliputi 

analisis 

univariat dan 

analisis 

bivariat 

dengan chi 

square. 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

(Ira Sukyati dan Nur 

Sholiha , 2019) yang 

menyatakan komplikasi 

yang bisa terjadi pada 

kasus abortus imminen 

yaitu perdarahan dan 

infeksi. 
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menunjukkan 

terdapat 

pengaruh 

penyakit ibu 

)p=0,0001) OR 

= 26,0 (95% 

CI 8,79 – 76,8) 

dengan 

kejadian 

abortus 

imminens. 

4. Faktor Resiko 

Kejadian 

Abortus (Studi 

Rumah Sakit 

Islam Sultan 

Agung 

Semarang). 

Lu'lul 

Maghni 

Amalia 

dan 

Sayono. 

2015 Komplikasi 

Abortus 

Imminens. 

Komplikasi abortus adalah 

perdarahan (hemorrhage), 

perforesi, infeksi dan tetanus, 

dan syok. Komplikasi abortus 

yang dapat menyebabkan 

kematian ibu antara lain karena 

perdarahan yang  terjadi pada 

ibu dapat menyebabkan 

Tidak 

dijelaskan 

cara 

penanganan 

komplikasi 

infeksi 

abortus 

imminens. 

Metode 

penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

observasional 

analitik dengan 

pendekatan 

case control. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil 

penelitian (Ira Sukyati 

dan Nur Sholiha, 2019) 

yang menyatakan 

komplikasi yang bisa 

terjadi pada kasus 

abortus imminens yaitu 
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anemia, sehingga dapat 

memberikan resiko kematian. 

Infeksi juga dapat terjadi pada 

pasien yang mengalami abortus 

dan dapat menyebabkan sepsis, 

sehingga dapat berakibat 

kematian pada ibu. 

perdarahan, perforesi, 

infeksi dan syok. 

5. Faktor Resiko 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Abortus di 

RSUD 

Ungaran Jawa 

Tengah. 

Sri 

Wahyuni, 

Ngadiyon

o, dan Sri 

Sumarni. 

2017 Komplikasi 

abortus 

imminens 

Kejadian abortus yang terjadi 

dapat menimbulkan komplikasi 

dan dapat memyebabkan 

komplikasi kematian. 

Komplikasi abortus yang dapat 

memyebabkan kematian ibu 

antara lain karena perdarahan 

dan infeksi. Perdarahan yang 

terjadi selama abortus dapat 

mengakibatkan pasien 

menderita anemia, sehingga 

dapat meningkatkan resiko 

Tidak 

didapatkanny

a komplikasi 

selain dari 

yang telah 

dijelaskan. 

Dapat 

mengetahui 

komplikasi 

yang bisa 

terjadi pada 

ibu hamil yang 

mengalami 

abortus 

imminens. 

Referensi yang 

digunakan 

lumayan 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Lu'lul Maghni Amalia 

dan Sayono, 2015) yang 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan. 
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kematian ibu. banyak dan 

update. 

6. Hubungan 

Antara Umur 

dan Paritas 

dengan 

Kejadian 

Abortus 

Imminens di 

RS.AR Bunda 

Kota 

Prabumulih 

Tahun 2019 

Wulan 

Citra Sari 

2019 Komplikasi 

abortus 

imminens 

Kejadian abortus sangat 

berbahaya bagi keselamatan 

dan kesehatan wanita terutama 

jika dilakukan secara 

sembarang oleh tenaga yang 

tidak terlatih. Jumlah kejadian 

abortus yang dialami oleh 

wanita baik disengaja maupun 

tidak disengaja dan setiap 

tahunnya mengalami 

peningkatan yang cukup 

memprihatikan, sebagai 

konsekuensinya jumlah 

kematian ibu mengalami 

peningkatan akibat komplikasi 

dari pada abortus yaitu 

perdarahan terus-menerus serta 

Tidak 

dijelaskan 

cara 

penanganan 

komplikasi 

abortus 

imminens. 

Dapat 

mengetahui 

komplikasi 

yang bisa 

terjadi pada 

ibu hamil yang 

mengalami 

abortus 

imminens. 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Sri Wahyuni, 

Ngadiyono, dan Sri 

Sumarni, 2017), 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan dan infeksi. 
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infeksi pada jalan lahir. 

7. Gambaran 

Karakteristik 

Kejadian 

Abortus Di 

Rumah Sakit 

Umum Umi 

Barokah 

Boyolali. 

Laili 

Maratus 

Sholihah 

2018 Komplikasi 

abortus 

imminens 

Kejadian abortus yang terjadi 

dapat menimbulkan komplikasi 

dan dapat memyebabkan 

komplikasi kematian. 

Komplikasi abortus yang dapat 

memyebabkan kematian ibu 

antara lain karena perdarahan 

dan infeksi. Perdarahan yang 

terjadi selama abortus dapat 

mengakibatkan pasien 

menderita anemia, sehingga 

dapat meningkatkan resiko 

kematian ibu. 

Jenis 

penelitian 

yang 

dilakukan 

adalah 

deskriptif 

dengan 

menggunaka

n pendekatan 

retrospektif. 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah ibu 

yang 

mengalami 

abortus di 

Rumah Sakit 

Umum Umi 

Barokah 

Boyolali 

berdasarkan 

data rekam 

medik dengan 

diagnosa 

medis abortus 

pada Oktober 

2016-Oktober 

2017 sebanyak 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Sri Wahyuni, 

Ngadiyono, dan Sri 

Sumarni, 2017), 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan dan infeksi. 
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45 responden. 

Penentuan 

jumlah sampel 

menggunakan 

cheklist. 

Analisis data 

dengan 

univariat. 

8. Gambaran 

Kejadian 

Abortus Di 

RSUD 

Wonosari 

Tahun 2012-

2013. 

Dewi 

Sartika 

2015 Komplikasi 

abortus 

imminens 

Komplikasi yang ditimbulkan 

oleh abortus berupa perdarahan 

atau infeksi yang dapat 

menyebabkan kematian, itulah 

sebabnya kematian ibu yang 

disebabkan oleh abortus sering  

tidak muncul dalam laporan 

kematian, tapi dilaporkan 

sebagai perdarahan atau sepsis. 

Penelitian ini 

menggunaka

n deskriptif 

dan 

rancangan 

retrospektif. 

Besar populasi 

sebesar 575 

orang. 

Pengumpulan 

data 

menggunakan 

rekam medik. 

Analisis data 

menggunakan 

analisis 

univariat dan 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Laili Maratus 

Sholihah, 2017), 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan dan infeksi. 
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pengolahan 

data 

menggunakan 

program 

komputer. 

9. Karakteristik 

Ibu Yang 

Mengalami 

Abortus Di 

Rumah Sakit 

Khusus Ibu 

Anak 

Kahyangan 

Yog yakarta 

Tahun 2019. 

Sri 

Riningsih 

2019 Komplikasi 

abortus 

imminens 

Komplikasi yang terjadi pada 

abortus yang disebabkan 

adalah perdarahan dapat diatasi 

dengan pengosongan uterus 

dari sisa-sisa hasil konsepsi 

dan jika perlu pemberian 

transfusi darah. Kematian 

karena perdarahan dapat terjadi 

apabila pertolongan tidak 

diberikan pada waktunya. 

Infeksi kadang-kadang sampai 

terjadi sepsis, infeksi dari tuba 

dapat menimbulkan 

kemandulan. Faal ginjal rusak 

Penelitian ini 

menggunaka

n desain 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

observational 

Dalam 

penelitian ini 

mampu 

mengetahui 

komplikasi 

abortus 

imminens serta 

penjelasannya. 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Dewi Sartika, 2015), 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan dan infeksi. 
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disebabkan karena infeksi dan 

syok. Pada pasien dengan 

abortus diurese selalu harus 

diperhatikan. Pengobatan ialah 

dengan pembatasan cairan 

dengan pengobatan infeksi. 

Syok bakteril terjadi syok yang 

berat rupa-rupanya oleh toksin-

toksin. Pengobatannya ialah 

dengan pemberian antibiotika, 

cairan corticosteroid dan 

haperin. Perforasi ini terjadi 

karena curratage atau karena 

abortus kriminalis. 

10. Hubungan 

Antara 

Kejadian 

Abortus 

Dengan Usia 

Johan 

Nafis 

Raden 

2009 Komplikasi 

abortus 

imminens 

Komplikasi meliputi 

perdarahan (hemorrhage), 

perforasi sering terjadi sewaktu 

diatasi dan kuretase dilakukan 

oleh tangan yang tidak ahli 

Tidak 

didapatkanny

a komplikasi 

selain dari 

yang telah 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

obsrvasional 

analisis dan 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian 

(Sri Riningsih, 2015), 

menyatakan bahwa 

komplikasi yang 
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Ibu Hamil Di 

RSUD dr. 

Moewardi 

Surakarta Pada 

Tahun 2008. 

seperti bidan dan dukun, 

infeksi, syok pada abortus 

dapat disebabkan oleh 

perdarahan yang banyak 

disebut syok hemoragik dan 

infeksi berat atau sepsis disebut 

syok septik atau endoseptik. 

dijelaskan. desain 

penelitian 

cross sectional. 

disebabkan abortus 

imminens yakni 

perdarahan, infeksi, 

perforasi dan syok. 
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D. Matriks Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Hubungan Antara 

Kejadian Abortus 

Dengan Usia Ibu 

Hamil Di RSUD dr. 

Moewardi 

Surakarta Pada 

Tahun 2008. 

Johan Nafis 

Raden 

2009 Penanganan 

abortus 

imminens 

Beberapa penanganan 

abortus imminens yaitu 

istirahat baring, tidur 

berbaring merupakan unsur 

yang dalam pengobatan, 

fenobarbital 3x30 mg 

sehari dapat diberikan 

untuk menenangkan 

pasien. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

obsrvasional 

analisis dan 

desain 

penelitian 

cross 

sectional. 

Dalam 

penelitian ini 

mampu 

mengetahui 

penanganan 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Tidak didapatkan 

variable pada 

referensi. 

2. Gambaran  

Kejadian Abortus 

Di RSUD Wonosari 

Tahun 2012-2013. 

Dewi 

Sartika 

2015 Upaya 

pencegahan 

abortus 

berulang pada 

pasien telah 

mengalami 

Upaya pencegahan agar 

tidak terjadi abortus 

berulang pada pasien yang 

mengalami abortus yaitu 

dianjurkan melakukan 

pemeriksaan Toxoplasma, 

Penelitian ini 

menggunakan 

deskriptif dan 

rancangan 

retrospektif. 

Dalam 

penelitian ini 

mampu 

menjelaskan 

pencegahan 

terjadinya 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Karmila 

Agustina, 2015) yang 

menyatakan bahwa 

pencegahan pada 
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abortus Rubella Cytomegalovirus, 

dan Herpes Virus 

(TORCH) melalui 

pengambilan darah. 

Abortus juga dapat dicegah 

dengan ANC terpadu 

antara lain memberikan 

pelayanan konseling dan 

kesehatan termasuk 

penyakit dan kehamilan 

yang berlangsung sehat, 

melakukan deteksi dini 

masalah penyakit dan 

penyulit/komplikasi proses 

kehamilan serta melibatkan 

ibu dan keluarga terutama 

suami dalam menjaga 

kesehatan dan gizi ibu 

hamil, menyiapkan 

abortus 

berulang. 

kasus abortus yaitu 

dianjurkan melakukan 

pemeriksaan 

Toxoplasma Rubella 

Cytomegalovirus, dan 

Herpes Virus 

(TORCH) melalui 

pengambilan darah. 
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persalinan dan kesiagaan 

bila terjadi 

penyulit/komplikasi. 

Upaya pencegahan 

kejadian abortus juga dapat 

dilakukan dengan 

memberikan penyuluhan 

kepada ibu hamil mengenai 

4 T (terlalu muda untuk 

menikah, terlalu tua untuk 

hamil, terlalu sering untuk 

hamil dan terlalu banyak 

untuk melahirkan). 

3. Karakteristik Ibu 

Yang Mengalami 

Abortus Di Rumah 

Sakit Khusus Ibu 

Anak Kahyangan 

Yogyakarta Tahun 

Sri 

Riningsih 

2019 Penanganan 

pada abortus 

imminens 

Abortus mengancam. 

Abortus belum terjadi 

sehingga kehamilan dapat 

dipertahankan dengan cara 

tirah baring, gunakan 

preparat progesterone, 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

Dalam 

penelitian ini 

mampu 

menjelaskan 

dignosis pada 

kasus abortus 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Johan 

Nafis Raden, 2009) 

yang menyatakan 

bahwa penanganan 
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2019. tidak berhubungan badan, 

evaluasi secara berkala 

dengan USG untuk melihat 

perkembangan janin. 

pendekatan 

observational. 

imminens. pada abortus 

imminens yaitu 

dengan baring. 

4. Gambatan Kejadian 

Abortus Imminens 

Berdasarkan Paritas 

Di RSUD Wonosari 

Tahun 2012-2013. 

Ida 

Rohayah 

2015 Upaya 

pencegahan 

abortus 

Upaya pencegahan agar 

tidak terjadi abortus 

berulang pada pasien yang 

mengalami abortus yaitu 

dianjurkan melakukan 

pemeriksaan Toxoplasma, 

Rubella Cytomegalovirus, 

dan Herpes Virus 

(TORCH) melalui 

pengambilan darah. 

Abortus juga dapat dicegah 

dengan ANC terpadu 

antara lain memberikan 

pelayanan konseling dan 

kesehatan termasuk 

Penelitian 

deskriptif 

kuantitatif 

menggunakan 

rancangan 

retrospektif. 

penelitian ini 

mampu 

menjelaskan 

pencegahan 

abortus. 

nelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Dewi 

Sartika, 2015) yang 

menyatakan upaya 

pencegahan abortus 

yaitu dengan 

memberikan 

penyuluhan kepada 

ibu hamil mengenai 4 

T (terlalu muda untuk 

menikah, terlalu tua 

untuk hamil, terlalu 

sering untuk hamil 

dan terlalu banyak 
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penyakit dan kehamilan 

yang berlangsung sehat, 

melakukan deteksi dini 

masalah penyakit dan 

penyulit/komplikasi proses 

kehamilan serta melibatkan 

ibu dan keluarga terutama 

suami dalam menjaga 

kesehatan dan gizi ibu 

hamil, menyiapkan 

persalinan dan kesiagaan 

bila terjadi 

penyulit/komplikasi. 

Upaya pencegahan 

kejadian abortus juga dapat 

dilakukan dengan 

memberikan penyuluhan 

kepada ibu hamil mengenai 

4 T (terlalu muda untuk 

untuk melahirkan). 
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menikah, terlalu tua untuk 

hamil, terlalu sering untuk 

hamil dan terlalu banyak 

untuk melahirkan.x 

5. Asuhan Kebidanan 

Ibu Hamil Patologi 

Pada Ny.T Umur 28 

Tahun G2P1A0 

Hamil 8 Minggu 

Dengan Abortus 

Imminens Di RSU 

Assalam Gemolong 

Sragen. 

Grevita Nur 

Mawarni 

Adi 

 

2017 Penatalaksanaan 

pasien abortus 

imminens 

Penatalaksanaan pasien 

abortus imminens yaitu 

dengan istirahat baring, 

pemeriksaan ultrasonografi 

penting dilakukan untuk 

menentukan apakah janin 

masih hidup, jangan 

melakukan aktifitas fisik 

berlebihan atau hubungan 

seksual, beri terapi obat: 

penenang penobarbital 

3x30 ml gram, valium 

(apabila pasien gelisah), 

anti perdarahan: adona, 

transamin, vitamin B 

Jenis laporan 

studi kasus 

dengan 

metode 

deskriptif 

Dalam 

penelitian ini 

mampu 

menjelaskan 

konplikasi 

kehamilan 

yang bisa saja 

terjadi pada 

trimester awal. 

 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Johan 

Nafis Raden, 2009) 

yang menyatakan 

bahwa penanganan 

pada abortus 

imminens yaitu 

dengan baring dan 

terapi penobarbital 

3x30 ml gram. 
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komplek, hormonal: 

progesteron 10 mg sehari 

untuk terapi subsitusi dan 

untuk mengurangi 

kerentanan otot-otot rahim 

(misalnya: gestanon, 

dhupaston, anti kontraksi 

rahim: duvadilan, 

papaverin, dan observasi 

perdarahan. 

6. Gambaran Sikap 

Ibu Hamil Dalam 

Mencegah 

Keguguran 

Sunarti, Sri 

Winarni 

dan Andre 

W. 

2016 Pencegahan 

abortus 

Berdasarkan hasil 

penelitian terhadap ibu 

hamil mengenai sikap 

dalam mencegah 

keguguran pada ibu hamil 

yang melakukan 

pemeriksaan rutin di 

UPTD Kesehatan 

Sananwetan Kota Blitar 

Tidak adanya 

penjelasan 

mengenai 

pencegahan 

dengan 

memantau 

gizi maupun 

perilaku hidup  

sehat. 

Mampu 

mengetahui 

kemampuan 

ibu hamil 

dalam 

pencegahan 

abortus. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil 

penelitian (Andesia, 

2016) yang dimana 

salah satu cara 

mencegah abortus 

pada ibu hamil yaitu 

dengan melakukan 

pemeriksaan atau 
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sebanyak 53,3% memiliki 

sikap positif, dan 46,7% 

memiliki sikap statistik. 

Sikap positif ibu dalam 

mencegah keguguran di 

pengaruhi oleh 

pengalaman ibu dalam 

mendapat informasi 

pencegahan kuguguran 

serta sebagian ibu yang 

pernah mengalami 

keguguran memiliki sikap 

tatistik yang dikarenakan 

kurang pengetahuan 

tentang mencegah 

keguguran. 

kunjungan rutin di 

pelayanan kesehatan. 

7. Women‟s 

Experiences of 

Miscarriage in the 

Danae 

Lariviere 

Bastien, 

2019 Perawatan 

darurat untuk 

mengurangi 

Pengalaman keguguran 

merupakan fenomena 

kompleks yang 

Penelitian ini 

berfokus 

terhadap 

Dari penelitian 

ini didapatkan 

perawatan 

Penelitan ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian 
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Emergency 

Department.v 

Francine 

deMontigny 

dan Chantal 

Verdon. 

efek fisik dan 

psikologis pada 

individu, 

pasangan, dan 

keluarga. 

dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Perawat darurat 

dapat meningkatkan 

perawatan darurat untuk 

wanita yang mengalami 

keguguran dengan 

mendengarkan 

kekhawatiran mereka dan 

memberikan informasi 

yang akurat dan memadai 

untuk mengurangi efek 

fisik dan psikologis pada 

individu, pasangan dan 

keluarga. 

pengalaman 

pengalaman 

keguguran 

dan psikologis 

klien dan 

tidak 

melakukan 

penanganan 

medis. 

darurat untuk 

mengurangi 

efek fisik dan 

psikologis 

pada klien. 

(Chowdhury & 

Hussain, 2020), yang 

menyatakan bahwa 

untuk 

penatalaksanaan 

kehamilan dan medis, 

wanita harus diberi 

nasehat. 

8. Asuhan Kebidanan 

Ibu Hamil Pada Ny. 

M G2P1A0 Dengan 

Abortus Imminens 

Di RSUD 

Irfi Ulimaz 

Risyani 

2013 Kebutuhan 

terhadap 

tindakan segera 

pada kasus 

abortus 

Kebutuhan tindakan segera 

yang dilakukan pada kasus 

abortus imminens adalah 

melakukan kolaborasi 

dengan dokter SpOG 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

Dalam 

referensi ini 

didapatkan 

beberapa cara 

pengobatan 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Grevita 

Nur Mawarni Adi, 

2017) yang dimana 
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Karanganyar imminens dalam pemberian terapi, 

meliputi pemberian cairan 

infus, antibiotik dan 

pemberian obat anti 

perdarahan. 

observasional 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus. 

abortus 

imminens. 

penatalaksanaan yang 

digunakan dalam 

penanganan abortus 

imminens yaitu 

dengan pemberian 

terapi obat anti 

perdarahan. 

9. Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan 

Dengan Abortus Di 

Puskesmas 

Malintang 

Kecamatan Bukit 

Malintang 

Kapubaten 

Mandailing Natal 

Tahun 2017-2018. 

Meiliana 

Nasution 

2018 Penatalaksanaan 

pada abortus 

imminens 

Pada abortus imminens 

bila kehamilan dirasa 

masih bisa dipertahankan 

maka cukup dilakukan 

rebah (bed rest) dan 

diberikan obat-obatan 

untuk mengurangi 

kerentanan otot-otot rahim. 

Desain 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

survei 

analitik. 

Populasi 

dalam 

penelitian 

adalah seluruh 

ibu aborsi 

yang 

berkunjung 

sebanyak 52 

orang. Sampel 

diambil dari 

bulan januari 

sampai 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Grevita 

Nur Mawarni Adi, 

2017) 

penatalaksanaan pada 

kasus abortus 

imminens yaitu 

dengan istirahat 

baring dan pemberian 

obat untuk 

mengurangi 
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september 

2018. 

Sehingga 

jumlah sampel 

nerjumlah 52 

orang. 

kerentanan otot-otot 

rahim. 

10. Refocusing 

Problem Ibu Hamil 

Inna 

Sholicha 

Fitriani 

2020 Tindakan yang 

dilakukan pada 

kasus abortus 

imminens. 

Tindakan yang paling tepat 

dalam upaya penanganan 

secara konservatif pada 

abortus imminens yaitu 

tidak dianjurkan 

berhubungan inti, selama 

minimal 2  minggu setelah 

perdarahan berhenti, bed 

rest total, tidak melakukan 

aktifitas yang berat, 

pemberian obat penenang 

(fenobarbital 3x30 mg 

dengan preparat hematinic 

Tidak ada 

kelemahan 

dalam 

referensi ini. 

Dalam buku 

ini mampu 

menjelaskan 

terjadinya 

komplikasi 

abortus 

imminens. 

Buku ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Meiliana 

Nasution, 2018), 

penatalaksanaan pada 

kasus abortus 

imminens yaitu 

dengan istirahat 

baring dan pemberian 

obat-obatan. 
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seperti sufas ferosus 600-

1000 mg), menjaga dan 

melukakan diet protein dan 

mengkonsumsi vitamin C, 

observasi kondisi keadaan 

umum dengan memeriksa 

tanda-tanda vital, anjurkan 

untuk menjaga personal 

hygiene bagian genetalia, 

dengan membersihkan 

vulva minimal 2x sehari 

denga cairan antiseptic. 

 

E. Matriks Langkah V: Perencanaan 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Perbedaan 

Efektivitas 

Helmie 

Yeni 

2015 Perbedaan 

pemberian 

Hasil penelitian 

didapatkan bahwa rata-rata 

Desain 

penelitian ini 

Populasi 

adalah ibu 

Penelitian ini sejalan 

sejalan dengan hasil 
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Pemberian MgSO4 

Drip Dengan 

Duvadilan Drip 

Terhadap 

Penanganan 

Perdarahan Pada 

Kasus Abortus 

Imminens. 

MgSO4 Drip 

dengan 

Duvadilan Drip 

waktu yang diperlukan 

untuk penanganan 

perdarahan pada kasus 

abortus imminens yang 

diberi terapi Duvadilan 

Drip adalah 21,0 jam. 

Sedangkan untuk rata-rata 

waktu yang diperlukan 

untuk penanganan 

perdarahan pada kasus 

abortus imminens yang 

diberi terapi MgSO4 Drip 

adalah 38,5 jam. Hasil uji 

statistik didapatkan nilai ρ 

 , 2 , berarti pada α =  % 

Ho ditolak, bahwa ada 

perbedaan antara 

pemberian MgSO4 Drip 

dengan Duvadilan Drip 

adalah 

penelitian 

eksperimental

. 

dengan 

perdarahan 

pada kasus 

abortus 

imminens di 

RSUD Dr. A. 

Dadi 

Tjokrodipo 

pada Mei 

sampai Juni 

2015 yaitu 

sebanyak 4 

orang ibu. 

Sampel total 

populasi 

sebanyak 4 

responden. 

penelitian (Kansaria, 

2006), yang 

menunjukkan ada 

perbedaan antra 

penggunaan 

Duvadilan Drip 

dengan MgSO4. 
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terhadap perdarahan pada 

kasus abortus imminens di 

RSUD Dr. A. Dadi 

Tjokrodipo Kota Bandar 

Lampung Tahun 2015, 

dimana Duvadilan Drip 

lebih efektif dibandingkan 

dengan MgSO4 Drip. 

2. Hubungan Umur 

dan Paritas Dengan 

Kejadian Abortus 

Di RSUD 

Kabupaten Rokan 

Hulu 

Eka Yuli 

Handayani 

2015 Hubungan 

antara umur dan 

paritas terhadap 

kejadian abortus 

an 

pencegahannya 

Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan ada 

hubungan antara umur dan 

paritas terhadap kejadian 

abortus. Disarankan pada 

wanita untuk hamil pada 

usia subur (20-35 tahun) 

agar alat reproduksi 

berkembang dengan 

sempurna. Dan untuk 

menjarangkan kehamilan 

Tidak ada 

cara 

mengatasi 

ataupun 

penanganan 

mengenai 

abortus. 

Mampu 

mengetahui 

pencegahan 

abortus dengan 

menyarankan  

ibu untuk 

hamil pada 

usia subur (20-

35 tahun). 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil 

penelitian (Heryanti, 

2018) yang dimana 

menyarankan kepada 

wanita untuk hamil 

pada usia subur (20-35 

tahun) agar alat 

reproduksi 

berkembang dengan 

sempurna. Dan untuk 
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dengan jarak anak 2 tahun 

agar tidak terjadi abortus. 

menjarangkan 

kehamilan dengan 

jarak anak 2 tahun 

agar tidak terjadi 

abortus 

3. Asuhan Kebidanan 

Ibu Hamil Patologi 

Pada Ny.T Umur 

28 Tahun G2P1A0 

Hamil 8 Minggu 

Dengan Abortus 

Imminens Di RSU 

Assalam Gemolong 

Sragen. 

Grevita Nur 

Mawarni 

Adi 

2017 penanganan 

perdarahan 

abortus 

imminens 

dengan 

pemberian terapi 

obat-obatan. 

Ibu hamil dengan abortus 

imminens terapi obat yang 

diberikan yaitu Preabor 50 

mg 3x1, Asam mefenamat 

500 mg 3x1, Asam folat 

400 mg 2x1 dan infuse RL 

20 tpm. 

Jenis laporan 

studi kasus 

dengan 

deskriptif. 

Peneliti 

mampu 

menjelaskan 

jenis obat dan 

dosis yang 

diberikan pada 

kasus abortus 

imminens 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Irfi Ulimaz 

Risyani, 2013) yang 

menyatakan bahwa 

dalam penanganan 

kasus abortus 

imminens harus 

dilakukan kolaborasi 

dengan dokter SpOG. 

4. Profil Peresepan 

Tokolitik Pada 

Pasien Abortus 

Imminens Dan 

Sri 

Wuryanings

ih 

2019 Dosis pemberian 

obat MgSO4 

pada kasus 

abortus 

Magnesium menurunkan 

frekuensi depolarisasi otot 

polos, berkompetisi 

dengan kalsium untuk 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskiptif 

Peneliti 

mampu 

menjelaskan 

beberapa 

Tidak didapatkan 

vaiable dalam 

referensi. 
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Persalinan 

Prematur Di Klinik 

Obsgyn RS 

Muhammadiyah 

Lamongan. 

imminens. masuk dalam sel channel 

kalsium sehinnga akan 

terjadi relaksasi. MgSO4 

secara parenteral dengan 

dosis awal 4-6 gram iv 

dalam 20 menit, diikuti 1-

4 gram perjam tergantung 

produksi urine dan 

kontraksi uterus. Bila 

terjadi efek toksik berikan 

kalsium glukonas 1 gram 

secara IV perlahan-lahan. 

dengan 

menggunakan 

data Medical 

Record 

mekanisme 

kerja obat. 

5. Asuhan Kebidanan 

Pada Ny. ˮ N ˮ 

GIIP1001A0 Dengan 

Abortus Imminens 

Poli Kandungan 

RSUD Sumbawa 

Besar. 

Desti 

Haswari, 

Istiadah 

Fatmawati, 

dan Wahyu 

Anjasari. 

2019 Pengkajian awal Intervensi yang dilakukan 

yaitu mengkaji sumber dan 

sifat nyeri dengan 

menanyakan pada klien 

bagaimana yang dirasakan 

nyeri, kapan waktunya, 

nyeri yang dirasakan  

Tidak 

menjelaskan 

cara 

pengukuran 

tingkatan 

nyeri. 

Teknik 

pengumpulan 

data primer 

yaitu 

pemeriksaan 

fisik, 

wawancara, 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (grevita Nur 

Mawarni Adi, 2017), 

yang dimana mengkaji 

informasi mengenai 

keadaan pasien. 
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seperti apa.  

Mengobservasi keadaan 

umum dan tanda-tanda 

vital. 

dan observasi, 

serta data 

sekunder yang 

meliputi studi 

dokumentasi, 

dan studi 

kepustakaan. 

6. Laporan Kasus 

Abortus Imminens 

Juni 2015 Faktor 

Resiko, 

Patogenesis, Dan 

Penatalaksanaan 

A.A Gde 

Kiki 

Sanjaya 

Dharma 

2015 Penanganan 

abortum 

imminens 

dengan 

memberikan 

medikamentosa 

dan monitoring 

vital sign 

pada kasus ini pada saat 

pasien datang ke rumah 

sakit keadaan umum stabil, 

dan tidak didapatkan 

tanda-tanda syok. Oleh 

karena pada pemeriksaan 

fisik tidak teraba massa 

jaringan dan perdarahan 

berhenti setelah dilakukan 

observasi selanjutnya 

diberikan medikamentosa 

berupa tokolitik dan 

Tidak 

disebutkan 

metode 

penelitian 

dan referensi 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

terlalu 

sedikit. 

Peneliti ini 

mampu 

menjelaskan 

dosis obat 

yang diberikan 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi. 
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vitamin dan sangat penting 

juga selama kehamilan 

untuk monitoring vital 

sign untuk mengetahui  

dan menghindari 

komplikasi yang terjadi. 

Keadaan pasien stabil dan 

diberikan pengobatan 

Isoxsuprine dan 

allylesterenol untuk 

mempertahankan kondisi 

Tidak disebutkan metode 

penelitian uterus yang 

mana berperan dalam 

menjaga kandungan dan 

asam mefenammat untuk 

analgetik. 

7. Efektivitas 

Peggunaan MgSO4 

Nurhikma 

A, Elly 

2017 Efektifitas 

MgSO4 

Hasil penelitian ini adalah 

dari 32 pasien yang 

Jenis 

penelitian ini 

Peneltian ini 

mudah 

Penelitian ini sejallan 

dengan hasil 
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Sebagai Tokolitk 

Pada Ancaman 

Persalinan 

Prematur Di RSUP 

Dr. Wahidin 

Sudirohusodo. 

Wahyudin, 

Nasruddin 

AM. 

mendapat terapi MgSO4 , 

2 orang yang berhasil 

menunda persalinan 

prematur dalam waktu 

2x24 jam pada pemberian 

terapi ke 2 tanpa kontraksi, 

21 pasien yang berhasil 

menunda persalinan 

prematur dalam waktu 

2x24 jam pada pemberian 

terapi ke 3 tanpa kontraksi, 

6 paasien yang berhasil 

menunda persalinan 

dengan penurunan 

kontraksi tersisa 1x10 

menit (15-20 detik) dan 5 

pasien yang berhasil 

menunda persalinan 

dengan penurunan 

merupakan 

penelitian 

observasional 

dengan 

mengikuti 

rancangan 

deskriptif 

analitik dan 

pengambilan 

data secara 

prospektif. 

dipahami. penelitian (Helmie, 

2015) yang 

menyatakan bahwa 

MgSO4 adalah salah 

satu cara untuk 

penanganan abortus 

imminens. 
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kontraksi tersisa 1x10 

menit (10-15 detik) 

masing-masing pada 

pemberian terapi ke 3, dari 

hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, 

efektivitas MgSO4 dalam 

menunda persalinan 

prematur dalam waktu 

2x24 jam adalah sebesar 

71,87%. 

8. Perbandingan 

Antara Pemberian 

Progesteron 

vaginal Dan 

Allylestrenol Oral 

Pada Penanganan 

Abortus Imminens. 

Umar 

Dhani, Ova 

Emilia,dan 

Risanto. 

2015 Perbandingan 

antara 

pemberian 

progesteron 

vaginal dan 

allylestrenol oral 

pada 

penanganan 

Dari hasil penelitian 

kejadian abortus pada 

kelompok progesteron 

vaginal adalah 23,3% 

dibanding, 37,9% pada 

kelompok allylestrenol 

oral (RR=0,61; 95% CI 

0,27-1,36). Lama bertahan 

Referensi 

yang 

digunakan 

terlalu sedikit 

dan tidak 

dijelaskannya 

kondisi 

pasien yang 

Penelitian ini 

merupakan 

Random 

Clinical Trial 

dengan subyek 

penelitian ibu 

hamil 8-16 

minggu, 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi. 
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abortus 

imminens. 

pada kelompok 

progesteron vaginal rata-

rata 16,57 hari dibanding 

rata-rata 9,82 hari pada 

kelompok allylestrenol 

oral (beda rata-rata 6,75 

hari; 95% CI 2,30-11,20). 

mengalami 

abortus 

imminens 

yang akan 

diberikan 

progesteron 

vaginal 

maupun 

allylestrenol 

oral. 

terdiagnosis 

abortus 

imminens, 

kadar 

hemoglobin > 

10 g/dL, dan 

janin hidup. 

9. Hubungan Usia Ibu 

Dengan Kejadian 

Abortus di Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Dr. 

Moewardi 

Surakarta. 

Dini Sudi 

Umayah 

2009 Penanganan 

abortus 

imminens. 

Penanganan yang 

dilakukan pada abortus 

imminens yaitu dengan 

tidur berbaring merupakan 

unsur penting dalam 

pengobatan, karena 

menyebabkan 

bertambahnya aliran darah 

ke uterus dan 

Metode yang 

digunakan 

dala 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

analitik 

dengan 

menggunakan 

Peneliti 

mampu 

menjelaskan 

penanganan 

kasus abortus 

imminens 

dengan 

penjelasannya. 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian(Sri 

Riningsih; 2019), 

yang menyatakan 

bahwa penanganan 

yang dilakukan pada 

kasus abortus 

imminens yaitu 
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berkurangnya rangsangan 

mekanik, dan pemeriksaan 

USG dilakukan untuk 

menentukan apakah janin 

masih hidup. 

rancangan 

penelitian 

retrospektif. 

dengan tirah baring 

dan pemeriksaan 

USG. 

10. Gambaran 

Pengetahuan Dan 

Sikap Ibu Hamil 

Tentang Tanda 

Bahaya Selama 

Kehamilan Di 

Klinik Romauli 

Tahun 2019. 

Calvin 

Natalia Laia 

2019 Penanganan 

abortus 

imminens 

Penanganan abortus 

imminens bisa dengan 

istirahat baring karena 

menyebabkan peningkatan 

aliran darah ke uterus, dan 

pemberian fenobarbital 

3x30 mg untuk 

menenangkan penderita 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

analitik dengan 

pendekatan 

cross sectional. 

Penelitia ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Johan 

Nafis Raden, 2009), 

yang menyatakan 

bahwa penanganan 

pada abortus 

imminens yaitu 

dengan istirahat 

baring dan pemberian 

fenobarbital. 
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F. Matriks Langkah VI: Implementasi 

No Judul Referensi Oleh (Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Profil Peresepan 

Tokolitik Pada 

Pasien Abortus 

Imminens Dan 

Persalinan 

Prematur Di Klinik 

Obsgyn RS 

Muhammadiyah 

Lamongan. 

Sri  

Wuryaningsih 

2019 Pengenalan 

MgSO4 Untuk 

pengobatan 

abortus 

imminens 

Salah satu tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dosis 

yang cocok untuk 

diberikan pada ibu 

hamil yang mengalami 

abortus imminens. 

Dengan demikian, 

MgSO4 4-6 gram IV 

dalam 20 menit, diikuti 

1-4 gram perjam 

tergantung produksi 

urine dan kontraksi 

uterus. Ini adalah dosis 

yang dipilih untuk 

penelitian ini, karena 

Pengenalan 

MgSO4 Untuk 

pengobatan 

abortus 

imminens 

Dalam referensi 

ini didapatkan 

beberapa cara 

pengobatan 

abortus 

imminens dan 

dosisnya. 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi 
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dosis ini telah terbukti 

dapat ditoleransi 

dengan baik untuk 

memperpanjang fase 

laten persalinan 

prematur antara 24-48 

jam. 

2. Asuhan Kebidanan 

Kegawatdaruratan 

Maternal Neonatal 

Didien Ika 

Setyarini, M.Keb 

dan Suprapti, 

SST., M.Kes 

2016 Penatalaksanaan 

abortus 

imminens  

Tidak perlu pengobatan 

khusus atau tirah 

baring total, jangan 

melakukan aktivitas 

fisik berlebihan atau 

hubungan seksual, 

perdarahan berhenti, 

lakukan asuhan 

antenatal seperti biasa. 

Lakukan penilaian jika 

perdarahan terjadi lagi, 

perdarahan terus 

tidak dapat 

menjelaskan  

penanganan 

abortus 

imminens 

secara rinci 

Mampu 

mengetahui 

penanganan 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi. 
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berlangsung: nilai 

kondisi janin (uji 

kehamilan/USG). 

Lakukan konfirmasi 

kemungkinan adanya 

penyebab lain. 

Perdarahan berlanjut, 

khususnya jika ditemui 

uterus yang lebih besar 

dari yang dharapkan, 

mungkin menunjukkan 

kehamilan ganda atau 

mola, tidak perlu terapi 

hormonal (estrogen dan 

progestin) atau 

tokolitik (seperti 

salbutamol atau 

indometasis) karena 

obat-obat ini tidak 
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dapat mencegah 

abortus. 

3. Abortus Imminens: 

Upaya Pencegahan, 

Pemeriksaan, dan 

Penatalaksanaan. 

Nur Ilhaini 

Sucipto 

2013 Presentase 

penggunaan 

tirah baring 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Tirah baring 

merupakan unsur 

penting dalam 

pengobatan abortus 

imminens karena cara 

ini menyebabkan 

bertambahnya aliran 

darah ke uterus dan 

berkurangnya rangsang 

mekanik. Pada suatu 

penelitian, 1228 dari 

1279 (96%) dokter 

umum meresepkan 

istirahat pada 

perdarahan hebat yang  

terjadi pada awal 

kehamilan, meskipun  

Tidak dapat 

menjelaskan 

pengobatan 

abortus 

imminens 

secara rinci. 

Mampu 

mengetahui 

penanganan 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Penelitia ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Johan 

Nafis Raden, 

2009), yang 

menyatakan bahwa 

penanganan pada 

abortus imminens 

yaitu dengan 

istirahat baring. 
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hanya delapan dari 

mereka yang merasa 

hal tersebut perlu, dan 

hanya satu dari tiga 

orang yang yakin hal 

tersebut bekerja baik. 

Sebuah penelitian 

randommised 

controlled trial (RCT) 

tentang efek tirah 

baring pada abortus 

imminens 

menyebutkan bahwa 61 

wanita hamil yang 

megalami perdarahan 

pada usia kehamilan 

kurang  dari delapan 

minggu yang viabel, 

secara acak diberi 
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perlakuan berbeda 

yaitu injeksi Hcg, 

plasebo atau tirah 

baring. Presentase 

terjadinya keguguran 

dari ketiga perlakuan 

tersebut masing-masing 

30%, 48%, dan 75%. 

Dalam sebuah 

penelitian retospektif 

pada 226 wanita yang 

dirawat di RS dengan 

keluhan akibat 

kehamilannya dan 

abortus imminens, 16% 

dari 146 wanita yang 

melakukan tirah baring 

mengalami keguguran, 

dibandingkan dengan 
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seperlima wanita yang 

tidak melakukan tirah 

baring. Sebaliknya, 

sebuah studi kohort 

observasional terbaru 

dari 230 wanita dengan 

abortus immninens 

yang direkomendasikan 

tirah baring 

menunjukkan bahwa 

9,9% mengalami 

keguguran dan 23,3% 

baik-baik saja 

)p=0,03). 

4. Hubungan Anemia 

Dalam Kehamilan 

Dengan Kejadian 

Abortus Di RSU 

Dewi Sartika 

Desyanti Laharu 2017 Penatalaksanaan 

abortus 

imminens 

Istirahat baring, 

pemberian sedativa 

misalnya fenobarbital 

3x30 mg/hari 

papaverin 3x40 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

analitik 

Jumlah populasi 

sebanyak 3.036 

orang dan 

sampel 

sebanyak 194 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian(Sri 

Riningsih; 2019), 

yang menyatakan 
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Tahun 2016. mg/hari, observasi 

perdarahan, jika 

perdarahan berhenti/ 

menetap nilai viabilitas 

janin dengan tes urin 

atau USG, jika reaksi 

kehamilan dua 

berturut-turut negative 

maka sebaiknya uterus 

dikosongkan (kuret). 

dengan 

pendekatan 

case control. 

orang yang 

diambil dengan 

menggunakan 

sistematik 

random 

sampling. 

bahwa penanganan 

yang dilakukan 

pada kasus abortus 

imminens yaitu 

dengan tirah baring 

dan pemeriksaan 

USG. 

5. Pola Penggunaan 

Obat Pada 

Kelainan 

Kehamilan Di 

Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit 

Umum PKU 

Muhammadiyah 

Yogyakarta Tahun 

Erna Fitriyani 2005 Penatalaksanaan 

pada abortus 

imminens 

Posisi pasien berbaring 

agar aliran darah ke 

uterus bertambah dan 

rangsang mekanik 

berkurang, periksa 

denyut nadi dan suhu 

badan dua kali sehari 

bila pasien tidak panas 

dan tiap empat jam bila 

Penelitian ini 

bersifat 

deskriptif non 

analitik 

dengan 

metode 

pengumpulan 

data secara 

retrospektif. 

Pengambilan 

data pada 

penelitian ini 

secara populasi 

Penelitian ini 

sejalan dengan 

hasil penelitian 

(Grevita Nur 

Mawarni Adi, 

2017, yang 

menyatakan bahwa 

penanganan pada 

abortus imminens 
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2003. pasien panas, tes 

kehamilan, jika hasil 

negatif berarti janin 

sudah mati. 

Pemeriksaan USG 

untuk menentukan 

apakah janin masih 

hidup, berikan obat 

penenang, biasanya 

fenobarbital 3x30 mg, 

diet tinggi protein dan 

tambahan vitamin C. 

Bersihkan vulva 

minimal dua kali sehari 

dengan cairan 

antiseptik untuk 

mencegah infeksi 

terutama saat masih 

mengeluarkan cairan 

yaitu dengan 

baring, pemberian 

obat penenang dan 

pemeriksaan USG. 
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coklat. 

6. Buku Ajar 

Perdarahan Pada 

Kehamilan 

Trimester 1 

Dr. Ratna Dewi 

Puspita Sari, 

S.Ked., Sp.OG, 

dan Dr. Arif 

Yudho Prabowo, 

S.Ked. 

2018 Penatalaksanaan 

abortus 

imminens. 

Istirahat baring agar 

aliran darah ke uterus 

bertambah dan 

rangsang mekanik 

berkurang, progesteron 

10 mg sehari untuk 

terapi substansi dan 

untuk mengurangi 

kerentanan otot-otot 

rahim, tes kehamilan 

dapat dilakukan. 

Bilahasil negatif, 

mungkin janin sudah 

mati, pemeriksaan 

USG untuk 

menentukan apakah 

janin masih hidup, 

berikan obat penenang, 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

pada referensi 

terkait. 

Peneliti mampu 

menjelaskan 

penanganan 

abortus 

imminens 

Buku ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Erna 

Fitriyani, 2005), 

yang menyatakan 

bahwa pengananan 

yang dilakukan 

pada kasus abortus 

imminens yaitu 

dengan istirahat 

baring, tes 

kehamilan, 

pemberian obat 

penenang, dan 

pemeriksaan USG. 
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biasanya fenobarbita 

3x30 mg, dan pasien 

tidak boleh 

berhubungan seksual 

dulu sampai lebih 

kurang 2 minggu. 

7. Buku Ajar Obstetri 

Dan Ginekologi 

Lidia Aditama 

Putri, SST., 

M.K.M dan Siti 

Mudlikah, SST., 

M.Kes 

2019 Penatalaksanaan 

abortus 

imminens 

Apabila ada tanda dan 

gejala klinis yang 

menunjukkan ibu 

mengalami abortus 

immminens, maka 

kehamilan ibu masih 

dapat dipertahankan 

dan ada harapan bahwa 

kehamilan masih 

berlangsung terus. 

Adapun penatalaksaan 

yang dapat dilakukan 

adalah ibu dianjurkan 

Tidak dapat 

menjelaskan 

dosis obat 

yang 

diberikan 

pada ibu 

abortus 

imminens. 

Mampu 

menjelaskan 

penatalaksanaan 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Buku ini sejalan 

dengan buku 

menurut (Sulaiman, 

dkk, 2005), yang 

menyatakan bahwa 

penanganan abortus 

imminens yaitu 

dengan tirah baring 

dan pemberian 

hormon 

progesteron. 
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untuk melakukan tirah 

baring sampai 

perdarahan pervaginam 

berhenti dan nyeri 

perut telah hilang, 

berikan obat-obatan 

hormonal yang yang 

mengandung 

progesteron untuk 

menguatkan kandungan 

ibu, berikan obat 

spasmotilik untuk 

meredakan kontraksi 

(nyeri) perut yang 

dialami ibu, dan ibu 

dianjurkan untuk tidak 

melakukan hubungan 

seksual selama ±2 

minggu atau selama 
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trimester pertama 

kehamilan. 

8. Obstetri Patologi 

Ilmu Kesehatan 

Reproduksi: Edisi 

2 

Prof. Sulaiman 

Sastrawinata, dr. 

SpOG(K), Prof. 

Dr. Djamhoer 

Martaadisoebrata, 

dr. MSPH. 

SpOG(K), dan 

Prof. Dr. Firman 

F. Wirakusumah, 

dr. SpOG(k) 

2005 Pengelolaan 

pada kasus 

abortus 

imminens. 

Bila kehamilan utuh, 

ada tanda kehidupan 

janin, yaitu: best red 

selama 3x24 jam dan 

pemberian preparat 

progesteron bila ada 

indikasi (bila kadar <5-

10 nanogram), dan bila 

hasil USG meragukan, 

ulangi pemeriksaan 

USG 1-2 minggu, 

kemudian bila hasil 

USG tidak baik, 

evakuasi. 

tidak dapat 

menjelaskan 

penatalaksaan 

abortus 

imminens 

secara rinci. 

Mampu 

mengetahui 

dasar diagnosis 

abortus 

imminens 

secara klinis. 

Buku ini sejalan 

dengan buku 

menurut (Lidia, 

dkk, 2019 ) yang 

menyatakan bahwa 

penangananEPI 

abortus imminens 

yaitu dengan tirah 

baring dan 

pemberian hormon 

progesteron. 

9. Solusi Problem 

Persalinan 

Dra. Dini Kasdu, 

M. Kes 

2007 Penanganan 

abortus 

imminens 

Penanganannya, 

dengan pemeriksaan 

USG untuk 

Tidak 

dapatkan 

kelemahan 

Peneliti mampu 

menjelaskan 

penanganan 

Buku ini sejalan 

dengan buku 

menurut (Sulaiman, 
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menentukan janin 

masih hidup atau tidak. 

Jika masih ada 

harapan, janin dapat 

dipertahankan. 

Biasanya, ibu diminta 

untuk beristiahat, yaitu 

dengan tidur berbaring. 

Cara ini dapat 

menambah aliran darah 

ke rahim dan 

berkurangnya rangsang 

mekanik. Seminggu 

kemudian, lakukan 

pemeriksaan untuk 

melihat kondisi janin. 

Jika kondisinya 

semakin baik, berikan 

obat-obatan pada ibu 

dalam 

referensi 

terkait. 

pada abortus 

imminens. 

dkk, 2005), yang 

menyatakan bahwa 

penanganan abortus 

imminens yaitu 

dengan tirah 

baring, pemberian 

hormon 

progesteron dan 

pemeriksaan USG. 
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untuk mempertahankan 

janinnya. Misalnya, 

dengan pemberian 

hormon progesteron 

jika penyebabnya 

karena kekurangan 

hormon progesteron. 

Namun, jika karena 

faktor lain, pemberian 

hormon ini tidak 

banyak manfaatnya. 

10. Prosedur Tetap 

Obstetri dan 

Ginekologi 

Dr. Chrisdiono 

M. Achadiat, 

Sp.OG 

2004 Penanganan 

abortus 

imminens 

Istirahat baring yang 

merupakan unsur 

terpenting karena 

menyebabkan 

peningkatan aliran 

darah ke uterus dan 

berkurangnya 

rangsangan mekanik, 

penulis tidak 

menjelaskan 

penanganan 

abortus secara 

rinci. 

Mampu 

mengetahui 

penanganan 

abortus 

imminens. 

Buku ini sejalan 

dengan buku 

menurut (Dini, 

2007), yang 

menyatakan bahwa 

penanganan abortus 

imminens yaitu 

dengan tirah 
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dan fenobarbital 3x30 

mg dapat diberikan 

untuk menenangkan 

penderita. 

baring. 

11. Asuhan Kebidanan 

Kehamilan 

Komprehensif 

Febriyani, Vedjia 

Medhyna, 

Oktavianis, 

Zuraida, Visti 

Delvina Rahmi 

Sari Kasoema, 

Ainal Mardiah, 

Nurul Amalina 

Vittria Meilinda, 

Novi Wulan Sari, 

Resty 

Noflidaputri Sari 

Ida Miharti, dan 

Nina Fitri 

2021 Penanganan 

abortus 

imminens 

Penanganan abortus 

imminens yaitu itrahat 

baring. Tidur berbaring 

merupakan unsur 

penting dalam 

pengobatan, karena 

cara ini menyebabkan 

bertambahnya aliran 

darah ke uterus dan 

berkurangnya rangsang 

mekanik, anjurkan 

untuk tidak melakukan 

aktivitas fisik secara 

berlebihan atau 

melakukan hubungan 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

dalam 

referensi 

terkait. 

Mampu 

mengetahui 

penanganan 

abortus 

imminens 

dengan 

penjelasannya. 

Buku ini sejalan 

dengan isi buku 

(Lidia, dkk, 2019), 

yang menyatakan 

bahwa penanganan 

abortus imminens 

yaitu dengan tirah 

baring, dan   

pemberian hormon 

progesteron. 
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seksual, tenang 

pemberian hormon 

progesteron pada 

abortus imminens 

belum ada persesuain 

faham, pemeriksaan 

ultrasonografi penting 

dilakukan untuk 

menentukan apakah 

janin masih hidup, 

macam dan lamanya 

perdarahan 

menentukan pronogsis 

kelangsungan 

kehamilan, bila 

perdarahan: berhenti: 

melakukan asuhan 

antenatal terjadwal dan 

penilaian ulang bila 
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terjadi perdarahan terus 

berlangsung: nilai 

kondisi janin. lakukan 

konfirmasi 

kemungkinan adanya 

penyebab lain pada 

fasilitas terbatas, 

pemantauan hanya 

dilakukan melalui 

gejala klinik dan hasil 

pemeriksaan 

ginekologik. 

 

G. Matriks Langkah VII: Evaluasi 

No Judul Referensi Oleh 

(Sebutkan 

Nama) 

Tahun General Idea Hasil Kelemahan Kelebihan Perbandingan 

1. Asuhan Kebidanan 

Ibu Hamil Pada Ny. 

Irfi Ulimaz 

Risyani 

2013 Evaluasi 

keadaan tanda-

Lakukan evaluasi tanda 

vital, perdarahan 

Tidak adanya 

rekomendasi 

Penjelasan 

mengenai 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 
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M G2P1A0 Dengan 

Abortus Imminens 

Di RSUD 

Karanganyar 

tanda vital dan  

 

keadaan pasien 

setelah tindakan 

pervaginam, dan tirah 

baring setiap 30 menit 

selama 2 jam. Lakukan 

pemeriksaan USG untuk 

menilai kondisi janin. 

Lakukan evaluasi tanda 

vital, perdarahan 

pervaginam, dan 

pemberian injeksi 

amoxicillin 1 gr/IV setiap 

8 jam dan injeksi kalnex 1 

ampul/IV setiap 12 jam 

selama 24 jam. Bila hasil 

pemantauan baik ibu 

dapat diperbolehkan 

pulang. 

metode atau  

penanganan 

baru dan 

masih sama 

dengan 

metode 

sebelumnya 

penanganan 

abortus 

imminens serta 

evaluasi 

setelah 

tindakan 

mudah 

dipahami. 

penelitian (Nur 

Sholiha dan Ira 

Sukyati, 2019), yang 

menyatakan evaluasi 

tanda vital, dan 

perdarahan. 

2. Asuhan 

Keperawatan Pada 

Ibu Dengan Abortus 

Nur 

Sholiha, 

dan Ira 

2019 Evaluasi 

keadaan tanda 

vital pasien 

Lakukan evaluasi tanda 

vital, perdarahan 

pervaginam, hemoglobin, 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

Dapat 

mengetahui 

evaluasi pasca 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Irfi 
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Imminens. Sukyati setelah tindakan nyeri akut berhubungan 

dengan kontraksi uterus, 

intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan tirah 

baring dan produksi urin 

setiap 6 jam selama 24 

jam. Periksa kadar 

hemoglobin setelah 24 

jam. Bila hasil 

pemantauan baik dan 

kadar Hb >8 gr/dl, ibu 

dapat diperbolehkan 

pulang. 

pada referensi tindakan 

abortus 

imminens. 

Ulimaz Risyani, 

2013), yang 

menyatakan evaluasi 

tanda vital, dan 

perdarahan. 

3. Abortus Imminens: 

Upaya pencegahan, 

pemeriksaan, dan 

Penatalaksanaan. 

Nur Ilhaini 

Sucipto 

2013 Studi kohort 

observasional 

wanita yang 

mengalami 

abortus 

imminens dan 

dari 230 wanita dengan 

abortus immninens yang 

direkomendasikan tirah 

baring menunjukkan 

bahwa 9,9% mengalami 

keguguran dann 23,3% 

Pembahasan 

yang terlalu 

berbelit-belit 

dan tidak 

fokus kepada 

satu 

Mampu 

mengetahui 

pencegahan 

abortus 

imminens. 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Irfi 

Ulimaz Risyani, 

2013), yang 

menyatakan tirah 
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ditangani 

dengan tirah 

baring. 

baik-baik saja )p=0,03). 

Lamanya perdarahan 

vagina, ukuran hematoma 

dan usia kehamilan saat 

diagnosis tidak 

mempengaruhi tingkat 

terjadinya keguguran. 

Meskipun tidak ada bukti 

pasti bahwa istirahat dapat 

mempengaruhi jalannya 

kehamilan, membatasi 

aktivitas selama beberapa 

hari dapat membantu 

wanita merasa lebih aman, 

sehingga memberikan 

pengaruh emosional. 

Dosisnya 24-48 jam 

diikuti dengan tidak 

melakukan aktivitas berat, 

pembahasan. baring. 
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namun tidak perlu 

membatasi aktivitas 

ringan sehari-hari. 

4. Asuhan 

Keperawatan Pada 

Klien Ny ˝F˝ Yang 

Mengalami Abortus 

Imminens Dengan 

Masalah 

Keperawatan 

Intoleransi 

Aktivitas Di Ruang 

Rawat Nuri Rumh 

Sakit Bhayangkara 

Makassar Tahun 

2019 

Nur Indah  2019 Evaluasi 

keperawatan 

Mengevaluasi tanda-tanda 

vital, kondisi pasien apa 

masih melakukan tirah 

baring, nyeri akut, dan 

perdarahan pervaginam. 

Bila hasil pemantauan 

baik ibu  dapat 

diperbolehkan pulang. 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

dalam 

referensi. 

Mampu 

mengetahui 

kondisi ibu dan 

penanganannya 

Penelitian ini sejalan 

dengan hasil 

penelitian (Nur 

Sholiha, dan Ira 

Sukyati, 2019), yang 

menyatakan evaluasi 

tanda vital, dan 

perdarahan dan tirah 

baring. 

5. Laporan Kasus 

Abortus Imminens 

Juni 2015 Faktor 

A.A Gde 

Kiki 

Sanjaya 

2015 Cara 

menghindari 

terjadinya 

KIE merupakan hal yang 

sangat penting didalam 

kasus ini dimana yang 

Tidak 

menjelaskan 

metode 

Dalam 

penelitian ini 

menjelaskan 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi. 



129 
 

 
 

Resiko, 

Patogenesik, Dan 

Penatalaksanaan 

Dharma abortus 

imminens 

harus dititik beratkan 

adalah tentang diagnosis 

penyakitnya, tindakan apa 

yang dilakukan 

penyakitnya tersebut, 

komplikasi apa yang 

dapat terjadi, rencana 

monitoring kehamilan 

yang (persiapan untuk 

faktor anatomi dan 

psikologis ibu), kontrol 

atau evaluasi terhadap 

tindakan (febris nyeri)  

dan yang tidak kalah 

pentingnya adalh mencari 

penyebab abortus (untuk 

persiapan kehamilan 

berikutnya), disamping itu 

juga terhadap faktor sosial 

penelitian. diagnosis 

abortus 

imminens 
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dimana harapan masih 

bisa hamil lagi, prognosis 

abortus yang berulang 

atau tidak. 

6. Faktor-Faktor Yang 

Melatarbelakangi 

Kejadian Abortus 

Imminens Pada Ibu 

Hamil Di Sukadana 

Aulia 

Kusuma 

2016 Cara 

menghindari 

abortus 

imminens. 

Disarankan pada ibu 

hamil lebih menjaga 

kesehatan, mengatur pola 

makan, menghindari 

stress, melakukan 

pemeriksaan kehamilan 

secara teratur, melakukan 

bedrest, tidak melakukan 

aktivitas fisik yang 

berlebihan. 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif 

kualitatif. 

Dalam 

penelitian ini 

menjelaskan 

faktor-faktor 

terjadinya 

abortus 

imminens. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil 

penelitian (Nur 

Dinda, 2019) yang 

dimana salah satu 

cara mencegah 

abortus imminens 

pada ibu hamil yaitu 

dengan melakukan 

tirah baring. 

7. Faktor Yang 

Berhubungan 

Denga Kejadian 

Abortus Immines 

Di RSUD Labung 

Nurhijrah, 

Imna Sri 

Rejeki, dan 

Hilmiah 

2019 Cara mencegah 

terjadinya 

abortus. 

Cara utama untuk 

mencegah terjadinya 

abortus yaitu dengan 

peningkatan minat 

mengetahui informasi 

Tidak 

didapatkan 

penjelasan 

mengenai 

penyakit yang 

Dalam 

penelitian ini 

menjelaskan 

faktor 

hubungan 

Tidak didapatkan 

varible dalam 

referensi. 
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Baji Kota 

Makassar. 

tentang kesehatan pada 

kehamilan, penyuluhan 

tentang tanda bahaya 

kehamilan. Selain itu 

dapat diberikan 

pendidikan kesehatan 

pada ibu dengan umur 

yang beresiko (<20 dan 

>35 tahun) saat hamil. 

menyertai terjadinya 

abortus 

imminens. 

8. Tentang Hubungan 

Umur Dengan 

Kejadian Abortus 

Pada Ibu 

Primigravida di 

RSUD Panembahan 

Senopati Bantul 

Yogyakarta Tahun 

2012 

Erpiyana, 

dan Suratini 

2013 Mencegah 

terjadinya 

abortus. 

Diharapkan pada pihak 

yang terkait untuk 

melakukan pelatihan agar 

dapat mencegah 

terjadinya abortus seperti 

memberikan penyuluhan 

mengenai faktor-faktor 

resiko penyebab abortus. 

Desain 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

korelasional 

dengan 

pendekatan 

retrospektif 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

simple random 

sampling 

dengan sampel 

68 orang. 

Tidak didapatkan 

variable dalam 

referensi. 

9. Penyakit Ibu Layla 2019 Cara mencegah Seorang perempuan hamil Jenis Metode Penelitian ini sejalan 
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Terhadap Kejadian 

Abortus Imminens 

Di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota 

Padang Sidimpuan. 

Fadhilah 

Rangkuti, 

Sri Rahayu 

Sanusi, dan 

Delfi Lutan 

terjadinya 

abortus 

imminens 

harus menjaga asupan 

gizinya dengan makan 

makanan yang bergizi 

tinggi dengan diet 

seimbang dan selalu 

menjaga berat badan ibu 

sehingga terkontrol dan 

tidak mengalami tekanan 

darah tinggi. Seorang 

perempuan hamil juga 

sebaiknya tetap 

melakukan olahraga 

ringan yang sangat 

bermanfaat bagi ibu dan 

bayi seperti berenang dan 

berjalan kaki. Adapun 

saran-saran kepada ibu 

hamil dengan atau tanpa 

resiko tinggi sebaiknya 

penelitian ini 

bersifst studi 

analitik 

observasional 

dengan desain 

penelitian 

case control. 

analisis data 

yang 

digunakan 

meliputi 

analisis 

univariat dan 

analisis 

bivariat dengan 

chi-square. 

dengan hasil 

penelitian (Nurhijrah, 

Imna Sri Rejeki, dan 

Hilmiah, 2019) yang 

menyatakan untuk 

mencegah terjadina 

abortus dengan 

memberikan 

informasi tentang 

kesehatan pada 

kehamilan, 

penyuluhan tentang 

tanda bahaya 

kehamilan. 
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memelihara kesehatan 

agar tidak sakit, 

melakukan kontrol hamil 

secara teratur baik itu 

kepada bidan maupun 

dokter kandungan dan 

pemeriksaan secara teratur 

setiap bulan dapat 

mencegah hal-hal yang 

membahayakan bagi ibu 

dan bayi. Bagi petugas 

kesehatan khususnya 

bidan diharapkan agar 

lebih meningkatkan ilmu 

dan keterampilan agar 

dapat mendeteksi sedini 

mungkin terjadinya 

abortus imminens sehinga 

komplikasi dapat diatasi 



134 
 

 
 

dengan baik dan dapat 

memberikan penyuluhan 

atau konseling kepada ibu 

hamil mengenai abortus 

imminens. 

10. Buku Ajar 

Kebidanan 

Kegawatdaruratan 

Maternal Dan 

Neonatal 

Ani Triana, 

S.S.T., M. 

Kes, Ika 

Putri 

Damayanti, 

S.S.T., M. 

Kes, Rita 

Afni, 

S.S.T., M. 

Kes, dan 

Juli Selvi 

Yanti, 

S.S.T., M. 

Kes 

2015 Evaluasi abortus 

imminens 

Tirah baring sedikitnya 2-

3 hari (setidaknya dirawat 

inap), pantang senggama, 

setekah tirah baring 3 

hari, evaluasi ulang 

diagnosis, bila masih 

abortus imminens tirah 

baring dilanjutkan, dan 

mobilisasi bertahap 

(duduk-berdiri-berjalan) 

dimulaiapabila diyakini 

tidak ada perdarahan 

pervaginam 24 jam. 

Tidak 

didapatkan 

kelemahan 

dalam 

referensi. 

Mampu 

menjelaskan 

evaluasi pada 

kasus abortus 

imminens. 

Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil 

penelitian (Nur 

Dinda, 2019) yang 

dimana salah satu 

cara mencegah 

abortus imminens 

pada ibu hamil yaitu 

dengan melakukan 

tirah baring. 



 

135 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Hasil Telah Evidance Based Asuhan 7 Langkah Varney 

 

berdasarkan hasil penelusuran referensi yang telah dirampung pada 

matriks sebelumnya maka didapatkan hasil asuhan 7 langkah varney yang 

akan dijelaskan pada pembahasan ini: 

 

1. Langkah I: Interpretasi Data Dasar 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak pendapat yang 

didapatkan tentang gizi kurang pada balita, yaitu: 

 

Referensi 1: Pengertian abortus imminens menurut (Sugiarsi et.al., 2017), 

abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang kerap 

datang ketika usia kehamilan baru mencapai 20 minggu 

ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap 

hidup. Persamaannya yaitu adanya darah. Perbedaannya 

penelitian lebih menjelaskan keadaan janin yang masih hidup. 

 

Referensi 2: Pengertian abortus imminens menurut (Indah, 2019), abortus 

imminens adalah perdarahan pervaginam pada umur kehamilan 

<20 minggu. Persamaannya, abortus imminens merupakan 

salah satu komplikasi pada kehamilan yang pada umumnya 

dapat menimbulkan perdarahan dan nyeri pada perut. 

Perbedaannya, terjadinya abortus imminens menimbulkan nyeri 

pada bagian perut. 
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Referensi 3: Menurut (Haswari et.al., 2019) tanda dan gejala abortus 

imminens antara lain yaitu perdarahan sedikit/bercak, kadang 

disertai rasa mules/kontraksi, periksa dalam belum ada 

pembukaan, palpasi tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, 

hasil tes kehamilan (+)/positif. Persamaannya yaitu abortus 

imminens ditandai dengan perdarahan dan belum ada 

pembukaan. Perbedaannya yaitu hasil tes kehamilan pada 

abortus imminens perlu diketahui dalam mengetahui apakah ibu 

masih hamil atau tidak. 

 

Referensi 4: menurut (Rohayah, 2015) kejadian abortus imminens di RSUD 

Wonosari tahun 2012-2013 yaitu sebesar 123 dan 128 orang, 

dan abortus imminens berdasarkan paritas primipara sebesar 46 

orang (37,4%) dan 42 orang (37,5%) multipara sebesar 65 orang 

(52,8%) dan 62 orang (48,4%) dan grande multipara 12 orang 

(9,8%) dan 18 orang (14,1%). Persamaannya di mana ada 

hubungan yang signifikan antara paritas dan abortus imminens 

di RSUD Wonosari. Perbedaannya populasi yang dijelaskan 

secara detail. 

 

Referensi 5: menurut (Fitriyani, 2005) etiologi abortus imminens pada 

umumnya disebabkan oleh kelainan pertumbuhan hasil 

konsepsi, biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan 

sebelum usia 8 minggu. Faktor yang menyebabkan kelainan ini 

adalah: kelainan kromosom, terutama trimosoma dan monosoma 

x, lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna, 

pengaruh teratogen akibat radiasi, virus, obat-obatan, tembakau 

dan alkohol, kelainan pada plasenta, kelainan traktus genetalia, 

mioma  uteri dan kelainan Asuhan Keperawatan Pada Ibu 

Dengan Abortus Imminens bawaan uterus. Persamaannya yaitu 

abortus imminens disebabkan oleh kelainan kromosom, obat-
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obatan dan lingkungan sekitar. Perbedaannya yaitu kelainan 

asuhan keperawatan pada ibu dengan abortus imminens bawaan 

uterus. 

Referensi 6: menurut (Dharma, 2015) penyebab terjadinya abortus imminens 

Mekanisme pasti yang bertanggung jawab atas peristiwa abortus 

tidak selalu tampak jelas. Kematian janin sering disebabkan oleh 

abnormalitas pada ovum atau zigot atau oleh penyakit sistemik 

pada ibu, dan kadang-kadang mungkin juga disebabkan oleh 

penyakit dari ayahnya. Perkembangan zigot yang abnormal, 

faktor maternal: infeksi, penyakit-penyakit kronis yang 

melemahkan, pengaruh endokrin, nutrisi, obat-obatan dan toksin 

lingkungan, faktor-faktor imunologis, gamet yang menua, 

laparotomi, trauma fisik dan trauma emosional, kelainan uterus, 

inkompetensi serviks, faktor paternal: faktor fetal dan faktor 

plasenta. Persamaannya yaitu disebabkan oleh faktor plasenta. 

Perbedaannya yaitu disebabkan oleh penyakit dari ayahnya. 

Referensi 7: penelitian (Kusuma, 2016) menyatakan faktor yang 

melatarbelakangi kejadian abortus imminens yaitu menunjukkan 

bahwa pengetahuan ibu hamil masih rendah mengenai 

kehamilan, adanya stress yang dialami pada saat kehamilan, 

tindakan yang salah dalam pencegahan infeksi keputihan serta 

tindakan pelayanan kesehatan yang kurang memadai di 

Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Persamaannya adanya stres 

yang dialami pada saat kehamilan. Perbedaannya peneliti 

menjelaskan cara mengatasi faktor yang melatarbelakangi 

kejadian abortus imminens. 

Referensi 8: penelitian (Ansar, 2020) menyatakan faktor risiko yang 

menyebabkan terjadinya abortus imminens yaitu seperti 

tingginya umur ibu, rendahnya tingkat pendidikan, kurang berat 

badan dan obesitas, banyaknya paritas dan graviditas, jauhnya 
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jarak kehamilan, adanya riwayat abortus, usia menarche yang 

terlalu dini, buruknya pola konsumsi, pekerjaan ibu, tidak 

dilakukannya pemeriksaan kehamilan, stres dan paparan asap 

rokok. Persamaannya kurangnya perhatian terhadap ibu yang 

memiliki faktor resiko abortus imminens. Perbedaannya 

kurangnya kesadaran ibu dalam memeriksakan diri di pelayanan 

kesehatan. 

Referensi 9: menurut penelitian (Agustina, 2015) yang menyatakan faktor 

resiko yang paling dominan sebagai penyebab abortus imminens 

dari hasil penelitian ibu dengan umur berisiko ≤2  atau ≥   

tahun. Persamaannya dimana ada hubungan signifikan antara 

umur dan abortus imminens di RSUD Panembahan Senopati 

Bantul Yogyakarta. Perbedaannya tidak menjelaskan cara 

mengatasi faktor resiko abortus imminens. 

Referensi 10: penelitian (Sari, 2019) menyatakan Dari hasil analisa bivariat 

didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

abortus imminens yaitu faktor umur dimana P. Value = 0,000 

lebih kecil dari P. Value= 0,05 dan faktor paritas dimana 

P.Value = 0,000 lebih kecil dari P.Value= 0,05. Persamaannya 

yaitu usia <20 sampai >35 tahun lebih rentan mengalami abortus 

imminens. Perbedaannya yaitu masih banyaknya ibu hamil 

dengan usia yang beresiko. 

Referensi 11: penelitian (Shandra et.al., 2016) menyatakan faktor penyebab 

lain yang mengakibatkan abortus yaitu faktor janin, kelainan 

genetalia ibu, pengaruh paparan rokok, ketida cocokan RH, 

inkompetensi serviks, kelelaan fisik dan hubungan seksual, 

dimana teori yang mendukung hal tersebut sama dan telah 

diuraikan pada bagian hubungan usia dengan kejadian abortus. 

Persamaannya yaitu perlunya istirahat yang cukup dalam masa 

kehamilan utamanya lingkungan yang sehat. Perbedaannya 
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yakni tidak dijelaskannya mengenai cara pencegahan dari 

beberapa faktor resiko seperti pendidikan kesehatan dengan 

PHBS. 

Referensi 12: penelitian (Anindita, 2011), menyatakan faktor penyebab 

abortus imminens pada ibu pada anemia tinggi berkaitan dengan 

kesehatan ibu karena kurangnya istirahat. Persamaannya peneliti 

menjelaskan beberapa faktor penyebab abortus imminens. 

Perbedaannya kurangnya informasi yang diperoleh sehingga 

banyak ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan antenatal, 

karena pemeriksaan antenatal juga berguna untuk memantau 

atau mendeteksi komplikasi obstetric yang ada secara dini. 

Referensi 13: menurut penelitian (Febriyani et.al., 2021), menyatakan adapun 

diagnosa yang didapatkan pada klien dengan abortus imminens 

yaitu terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai 

mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar 

tuanya kehamilan, serviks belum membuka, tes kehamilan 

positif. Persamaannya yaitu terjadinya perdarahan, perut terasa 

sedikit mules dan pada pemeriksaan tes kehamilan urine masih 

menunjukkan hasil positif. Perbedaannya kurangnya pendekatan 

kepada klien mengenai perdarahan atau komplikasi yang bisa 

terjadi pada kehamilan muda. 

Referensi 14: pengertian aboortus imminens menurut (Jeini, 2019), Abortus 

imminens adalah abortus tingkat permulaan, terjadi perdarahan 

pervaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil 

konsepsi masih baik di dalam rahim. Persamaannya yaitu 

sebagian tingkat permulaan suatu abortus. Perbedaannya peneliti 

menjelaskan keadaan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian yang didapatkan 

menyatakan bahwa abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada 
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umur kehamilan <20 minggu sehingga menimbulkan perdarahan dan nyeri 

pada bagian perut. Adapun diagnosa yang bisa kita dapatkan dari abortus 

imminens yaitu terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai 

mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya 

kehamilan, serviks belum membuka, tes kehamilan positif. 

Adapun faktor hubungan terjadinya abortus imminens yaitu umur, paritas, 

interval kehamilan, riwayat abortus, anemia, penyakit ibu, infeski, kelainan 

gentalis ibu, faktor janin, pengaruh paparan rokok, ketidak cocokan RH, 

inkompetensi serviks, kelelahan fisik dan hubungan seksual. 

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual 

Referensi 1: menurut (Wahyuni et.al., 2017), menyatakan adanya hubungan 

antara usia dengan kejadian abortus imminens. Pengaruh usia 

terhadap kehamilan dapat menyebabkan resiko terjadinya abortus 

imminens, karena usia pada saat kehamilan <20 minggu dapat 

mengakibatkan efek yang buruk baik pada ibu maupun pada 

janin. Persamaannya yaitu usia <20 sampai >35 tahun lebih 

rentan mengalami abortus imminens. Perbedaannya yaitu tidak 

lengkapnya informasi tentang analisis faktor apa saja yang 

berhubungan dengan kejadian abortus imminens dengan jelas dan 

lengkap. 

Referensi 2: menurut (Barozha et.al., 2016), Diagnosa abortus imminens 

ditentukan karena pada wanita hamil terjadi pendarahan melalui 

ostium uteri eksternumm disertai mules sedikit atau tidak sama 

sekali, uterus membesar sebesar usia kehamilan, serviks belum 

membuka, dan tes kehamilan positif, yang biasanya terjadi paruh 

pertama dari kehamilan. Persamaannya yaitu terjadinya 

perdarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mules sedikit. 

Perbedaannya peneliti menjelaskan abortus biasanya terjadi  

paruh pertama dari kehamilan. 
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Referensi 3: penelitian (Hamidah et.al., 2013), yang dimana didapatkan hasil 

bahwa umur, paritas, pendidikan, usia kehamilan, dan riwayat 

abortus dengan kejadian abortus imminens, sehingga analisis 

multivariate menyatakan bahwa paritas >3 beresiko 6,9 > besar 

dibandingkan paritas 1-3. Usia <20 dan >35 tahun beresiko 4 kali 

> besar dibandingkan usia 20-35 tahun, riwayat abortus beresiko 

4,2 kali > besar dari ibu yang tidak memiliki riwayat abortus. 

Persamaannya yaitu perlunya pendidikan kesehatan disertai 

pendekatan pada ibu mengenai usia produktif. Perbedaannya 

yaitu sampel yang diambil semua ibu yang mengalami 

perdarahan pada kehamilan. 

Referensi 4: penelitian (Pratiwi, 2019) menyatakan analisis bivariat 

berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh hasil usia ρ( ,   ) < 

α( ,  ), paritas ρ ( ,  4) < α ( ,  ), pekerjaan ρ( ,   ) < ( ,  ), 

artinya ada hubungan karakteristik ibu hamil dengan abortus 

imminens di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan Tahun 

2017. Persamaannya kurangnya perhatian petugas kesehatan 

terutama bidan agar memberikan informasi atau penyuluhan 

kesehatan kepada ibu hamil tentang komplikasi atau tanda-tanda 

bahaya selama kehamilan dan memberikan pelayanan yang lebih 

baik. Perbedaannya peneliti tidak menjelaskan cara mengatasi 

faktor resiko terjadi abortus imminens. 

Referensi 5: menurut (Oktavia, 2012) kebutuhan pada abortus imminens yaitu 

diberikan dorongan moral dan informasi tentang keadaan yang 

dialami bahwa abortus imminens adalah suatu kejadian dalam 

kehamilan dimana kehamilan dapat dipertahankan. 

Persamaannya kurangnya perhatian yang didapatkan oleh klien. 

Perbedaannya peneliti menjelaskan juga keadaan kehamilan. 

Referensi 6: Penelitian (Fahrul, 2015),menyatakan pada bulan 5-6 janin 

membutuhkan zat besi yang semakin besar jika kandungan zat 

besi ibu kurang maka sel darah merah tidak dapat mengantarkan 
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oksigen ke janin sehingga dapat terjadi abortus, kematian janin 

dalam kandungan atau waktu lahir. Persamaannya yaitu 

pentingnya zat besi dalam mendukung perkembangan janin dan 

kesehatan ibu. Perbedaannya yaitu kurangnya perhatian ibu 

hamil dalam mengonsumsi tablet Fe.  

Referensi 7: Penelitian (Lisda, 2017), menyatakan adanya hubungan antara 

anemia defisiensi besi dengan kejadian abortus. Hal ini 

disebabkan karena dalam kehamilan zat besi berperan sebagai 

hematopoiesis (pembukaan darah) yaitu dalam sintesa (Hb). 

Seorang ibu yang dalam masa kehamilannya telah menderita 

kekurangan zat besi tidak dapat memberi cadangan zat besi 

kepada bayinya dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan 

pertama. Hal inilah yang menyebabkan bahwa seorang ibu hamil 

yang mengalami anemia pada usia kehamilan <20 minggu dapat 

menyebabkan abortus. Persamaannya kekurangan zat besi pada 

ibu hamil dapat menyebabkan kekurangan asupan gizi ke janin. 

Referensi 8: penelitian (Shandra et.al., 2016), menyatakan jika responden 

dengan usia beresiko cenderung mengalami resiko abortus karena 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi saat seorang wanita 

berada pada usia beresiko. Perempuan dengan usia <20 tahun 

masih memiliki sisi psikologis yang belum matang, 

perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan 

kontraksinya, dan sistem hormonal belum terkoordinasi lancar 

dan belum stabil sedangkan perempuan usia >35 tahun akan 

disertai dengan penyakit kronis seperti hipertensi, serta sel telur 

dan kondisi raim akan mengalami penurunan kesuburan.. 

persamaannya aitu usia mempengaruhi fungsi organ repsroduksi 

termasuk otot-otot rahim. Perbedaannya, kurangnya pengetahuan 

setiap indivisu mengenai  usia reproduktif. 

Referensi 9: menurut penelitian (Jonah et.al., 2015), mnenyatakan penyebab 

keguguran yang diyakini secara umum termasuk peristiwa stres, 
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mengangkat beban berat, penggunaan alat kontrasepsi 

sebelumnya atau kontrasepsi oral. Persamaannya yakni penyebab 

keguguran sacara umum dan dampak psikologis seperti 

menyalahkan diri sendir, mengisolasi diri dan yang lainnya. 

Perbedaannya yakni berpatokan pada pelaporan dari pengalaman 

keguguran yang dialami klien baik perempuan maupun laki-laki 

yang memenuhi persyaratan yang melaporkan pangannya. 

Referensi 10: penelitian (Aryanti, 2016), menyatakan adanya hubungan antara 

anemia dengan kejadian abortus imminens. Anemia dapat 

mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu karena 

kekurangan kadar hemoglobin untuk mengikat oksigen yang 

dapat mengakibatkan efek tidak langsung pada ibu dan janin 

antara lain terjadinya abortus. Persamaannya yaitu hemoglobin 

pada dasarnya berfungsi sebagai pembawa oksigen keseluruh 

tubuh, tepatnya untuk organ dan jarngan tubuh. Perbedaannya 

yakni tidak dilakukannya penelitian selain anemia seperti faktor 

lain yang dapat menyebabkan terjadinya abortus seperti faktor 

kelainan ovum, kelainan genitalia ibu, gangguan sirkulasi 

plasenta dan antagonis rhesus. 

Referensi 11: penelitian (Eka, 2015), menyatakan ibu yang memiliki paritas 

tinggi atau multipara beresiko terjadinya abortus. Angka kejadian 

pada hasil penelitian banyak terdapat abortus pada multipara da 

semakin tinggi kejadiannya pada grande multipara. Kejadian 

abortus pada ibu paritas tinggi berkaitan dengan kesehatan ibu 

karena kurangnya istirahat dan hamil yang terlalu dekat, apabila 

disertai dengan abortus pada kehamilan sebelumnya. 

Persamaannya yaitu kurangnya istirahat dapat menyebabkan 

kelelahan fisik begitu pula dengan hamil dengan paritas 

multipara maka tenaga yang diperoleh akan semakin menurun 

diakibatkan kehamilan yang terlalu dekat. Perbedaannya paritas 

tinggi berisiko terjadinya abortus imminens seperti multipara dan 
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grande multipara disertai umur yang sudah tidak memungkinkan 

untuk hamil. 

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang penyebab abortus 

imminens dapat disimpulkan bahwa abortus imminens paling banyak 

disebabkan oleh usia ibu, paritas, riwayat abortus dan anemia defisiensi zat 

besi. 

 

3. Langkah III: Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial 

Referensi 1: penelitian (Agustina, 2015), Faktor risiko yang dapat 

menyebabkan kematian ibu yaitu terlalu muda melahirkan, 

terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan. Wanita 

yang memiliki abortus mempunyai risiko tinggi terjadi abortus 

mengulang, premature dan bayi berat lahir rendah. Persamaannya 

kurangnya kesadaran ibu dalam menjarak kehamilan. 

Perbedaannya peneliti menjelaskan ibu akan melahirkan 

premature dan bayi berat lahir rendah. 

Referensi 2: penelitian (Sukyati et.al., 2019), yang menyatakan bahwa 

komplikasi dari abortus imminens yaitu perdarahan, perforasi, 

infeksi dan syok. Persamaannya yakni terjadinya abortus yang 

disebabkan oleh perdarahan yang dapat beresiko terjadinya 

komplikasi perdarahan yang berkepanjangan. Perbedaannya 

kurangnya perhatian terhadap komplikasi kehamilan. 

Referensi 3: penelitian (Lutan et.al., 2019), menyatakan bahwa komplikasi 

yang bisa terjadi pada abortus imminens yaitu berupa perdarahan 

atau infeksi yang dapat menyebabkan kematian. Persamaannya 

yakni terjadinya perdarahan pada ibu maka dibutuhkan tindakan 

oleh tenaga kesehatan. Perbedaannya pada penelitian ini 

dirincikan dengan menyertakan penyebab komplikasi abortus 

imminens. 

Referensi 4: penelitian (Lu'lul & Sayono, 2015), menyatakan bahwa 

komplikasi pada abortus imminens yang bisa terjadi adalah 
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perdarahan (hemorrhage), perforesi, infeksi dan tetanus, dan 

syok. Komplikasi abortus yang dapat menyebabkan kematian ibu 

antara lain karena perdarahan dan infeksi. Persamaannya yakni 

perdarahan yang terjadi pada ibu dapat menyebabkan anemia, 

sehingga dapat memberikan kematian. Perbedaannya infeksi juga 

dapat terjadi pada pasien yang mengalami abortus dan dapat 

menyebabkan sepsis, sehingga dapat berakibat kematian pada 

ibu. 

Referensi 5: penelitian (Wahyuni et.al., 2017), komplikasi yang bisa terjadi 

pada abortus imminens yaitu, perdarahan dan infeksi. 

Persamaannya adalah Perdarahan yang terjadi selama abortus 

dapat mengakibatkan pasien menderita anemia, sehingga dapat 

meningkatkan resiko kematian ibu. 

Referensi 6: penelitian (Sari, 2019), komplikasi abortus imminens yang sering 

terjadi yaitu perdarahan dan infeksi. Persamaannya yakni dengan 

terjadinya abortus imminens  sebaiknya keluarga pasien 

secepatnya membawa ibu ke pelayanan kesehatan untuk 

meminimalisir terjadinya komplikasi. Perbedaannya salah satu 

penghambat cepat tidaknya penanganan disebabkan oleh jarak 

rumah dengan pelayanan kesehatan yang jauh. 

Referensi 7: penelitian (Sholihah, 2018), komplikasi aortus imminens yang 

bisa terjadi adalah perdarahan dan infeksi. Persamaannya yaitu 

perlunya pencegahan komplikasi kehamilan dengan pemeriksaan 

rutin antenatal. Perbedaannya dampak dari kurangnya perhatia 

pemeriksaan  secara rutin mengaibatkan komplkasi kehamilan. 

Referensi 8: penelitian (Sartika, 2015) menyatakan bahwa komplikasi yang 

berbahaya pada abortus imminens adalah perdarahan dan infeksi. 

Persamaannya adalah peneliti menyertakan penyebab dari 

komplikasi abortus imminens. Perbedaannya kematian ibu yang 

disebabkan oleh abortus sering  tidak muncul dalam laporan 

kematian, tapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis. 
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Referensi 9: penelitian (Riningsih, 2019), menyatakan kejadian abortus yang 

terjadi dapat menimbulkan komplikasi dan dapat menyebabkan 

kematian. Komplikasi yang dapat meneyebabkan kematian ibu 

antara lain perdarahan dan infeksi. Persamaannya yaitu salah satu 

jeis abortus spontan yang menyebabkan perdarahan. 

Referensi 10: penelitian (Johan, 2009),menyatakan bahwa komplikasi pada 

abortus imminens yang bisa terjadi adalah perdarahan, infeksi, 

syok dan kematian. Persamaannya adalah perlunya informasi 

kesehatan kepada ibu mengenai komplikasi yang bisa terjadi 

akibat abortus imminens. Perbedaannya yaitu masih banaknya 

ibu yang tergolong dalam ibu hamil dengan resiko tinggi. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada 

kasus abortus imminens dapat menyebabkan komplikasi antara lain 

perdarahan, perforasi, infeksi, syok, tetanus dan kematian. 

4. Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi 

Referensi 1: Penelitian (Johan, 2009), penanganan abortus imminens yaitu 

istirahat baring, tidur berbaring merupakan unsur yang dalam 

pengobatan, fenobarbital 3x30 mg sehari dapat diberikan untuk 

menenangkan pasien. Persamaannya istirahat baring karena cara 

ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan 

berkurangnya rangsangan mekanik. Perbedaannya diberikan 

fenobarbital 3x30 mg sehari jika pasien mengalami kejang. 

Referensi 2: penelitian (Sartika, 2015), menyatakan upaya pencegahan agar 

tidak terjadi abortus berulang pada pasien yang mengalami 

abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan Toxoplasma, 

Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus (TORCH) melalui 

pengambilan darah. Abortus juga dapat dicegah dengan ANC 

terpadu antara lain memberikan pelayanan konseling dan 

kesehatan termasuk penyakit dan kehamilan yang berlangsung 

sehat, melakukan deteksi dini masalah penyakit dan 

penyulit/komplikasi proses kehamilan serta melibatkan ibu dan 
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keluarga terutama suami dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu 

hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi 

penyulit/komplikasi. Upaya pencegahan kejadian abortus juga 

dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada ibu 

hamil mengenai 4 T (terlalu muda untuk menikah, terlalu tua 

untuk hamil, terlalu sering untuk hamil dan terlalu banyak untuk 

melahirkan). Persamaannya yaitu perlunya pemeriksaan ANC 

secara rutin pada ibu hamil yang mengalami abortus. 

Perbedaannya kurangnya kesadaran ibu dalam menjaga 

kesehatan dan gizi ibu. 

Referensi 3: menurut penelitian (Riningsih, 2019), menyatakan untuk 

penanganan abortus imminens yaitu tirah baring. Persamaannya 

yaitu dalam kejadian abortus imminens dalam kehamilan dapat 

dipertahankan dengan tirah baring. Perbedaannnya peneliti tidak 

menjelaskan cara menggunakan preparat progesteron. 

Referensi 4:menurut penelitian (Rohayah, 2015), menyatakan upaya 

pencegahan abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan 

Toxoplasma, Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus 

(TORCH) melalui pengambilan darah. Persamaannya yaitu 

dilakukan pemeriksaan TORCH untuk mendeteksi antibodi yang 

dihasilkan tubuh. Perbedaannya peneliti tidak menjelaskan hasil 

pemeriksaan. 

Referensi 5: penelitian (Grevita, 2017) yang menyatakan  penatalaksaan 

abortus imminens yaitu dengan istirahat baring, pemeriksaan 

ultrasonografi penting dilakukan untuk menentukan apakah janin 

masih hidup, jangan melakukan aktifitas fisik berlebihan atau 

hubungan seksual, beri terapi obat: penenang penobarbital 3x30 

ml gram, valium (apabila pasien gelisah), anti perdarahan: adona, 

transamin, vitamin B komplek, hormonal: progesteron 10 mg 

sehari untuk terapi subsitusi dan untuk mengurangi kerentanan 

otot-otot rahim (misalnya: gestanon, dhupaston, anti kontraksi 
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rahim: duvadilan, papaverin, dan observasi perdarahan. 

Persamaannya yaitu selama masa kehamilan maka perlu 

dilakukannya pemeriksaan USG untuk pemantauan 

perkembangan janin. Perbedaannya yakni masih banyaknya ibu 

yang kurang sadar akan pentingnya pemeriksaan USG. 

Referensi 6: Penelitian (Sunarti et,al., 2019), menyatakan bahwa sikap positif 

ibu dalam mencegah keguguran pada ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan rutin dipengaruhi oleh pengaaman ibu dalam 

mendapat informasi pencegahan keguguran serta sebagian ibu 

yang pernah mengalami keguguran memiliki sikap yang 

dikarenakan kurang pengetahuan tentang mencegah keguguran. 

Persamaannya adalah pengalaman ibu mendapatkan informasi 

tentang pendidikan kesehatan dan upaya mencegah kegugran 

sangat mempengaruhi kesejahteraan ibu dan janin. Perbedaannya 

yakni rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada ibu 

hamil dengan resiko tinggi. 

Referensi 7: Penelitian (Danae et.al., 2019), pengalaman keguguran 

merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Perawat darurat meningkatkan perawatan darurat untuk 

wanita yang mengalami keguguran dengan mendengarkan 

kekhawatiran mereka dan memberikan informasi yang akurat dan 

memadai untuk mengurangi efek fisik dan psikologis pada 

individu, pasangan dan keluarga. Persamaannya adalah dengan 

adanya pengalaman keguguran maka ibu akan semakin berhati-

hati daam upaya mejaga kesehatan diri dan janin sedangkan 

perbedaannya tak sedikit ibu yang mengalami pengalaman 

keguguran malah merasakan trauma pada kehamilan selanjutnya. 

Referensi 8: Penelitian (Irfi, 2013), menyatakan tindakan segera yang 

dilakukan pada abortus imminens yaitu melakukan kolaborasi 

dengan dokter SpOG dalam pemberian terapi, meliputi 

pemberian cairan infus, antibiotik dan pemberian obat anti 
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perdarahan. Persamaannya adalah pemberian cairan infus untuk 

menggantikan cairan tubuh atau darah yang hilang akibat 

perdarahan. Perbedaannya yaitu tidak dijelaskannya jenis cairan 

yang berguna sebagai pengganti cairan tubuh. 

Referensi 9: Penelitian  (Meiliana, 2018), menyatakan penatalaksanaan pada 

abortus imminens bila kehamilan dirasa masih bisa 

dipertahankan maka cukup dilakukan rebah (bed rest) dan 

diberikan obat-obatan untuk mengurangi kerentanan otot-otot 

rahim. Persamaannya yaitu masih tetap dianjurkan untuk bed rest 

dan diberikan obat-obatan. Perbedaannya peneliti tidak 

menjelaskan jenis-jenis obat dan dosis yang diberikan pada ibu 

hamil dengan abortus imminens. 

Referensi 10: Menurut penelitian (Fitriani, 2010), menyatakan tindakan yang 

dilakukan pada kasus abortu imminens yaitu tidak dianjurkan 

berhubungan inti selama minimal 2 minggu setelah perdarahan 

berhenti, bed rest total, tidak melakukan aktifitas yang berat, 

pemberian obat penenang (fenobarbital 3x30 mg dengan preparat 

hematinic seperti sufas ferosus 600-1000 mg), menjaga dan 

melakukan diet protein dan mengkonsumsi vitamin C, observasi 

kondisi keadaan umum dengan memeriksa tanda-tanda vital, 

anjurkan untuk menjaga personal hygiene bagian genetalia, 

dengan membersihkan vulva minimal 2x sehari denga cairan 

antiseptic. Persamaannya adalah pemantauan pada pasien untuk 

mengetahui perkembangan dari tindakan yang diberikan. 

Perbedaannya adalah tidak dijelaskannya mengenai 

perkembangan setelah dilakukan penatalaksanaan. 

Dari banyaknya penelitian yang membahas tindakan segera pada abortus 

imminens maka dapat disimpulkan bahwa tindakan segera yang bisa 

dilakukan pada kasus abortus imminens yaitu bed rest total, pemberian terapi 

meliputi pemberian cairan infus, antibiotik dan pemberian obat anti 

perdarahan kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. 
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Selain itu untuk mencegah terjadinya komplikasi kehamilan seperti 

abortus imminens ini dianjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan rutin 

untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang  bertujuan mendeteksi dini 

kondisi janin dan mendapatkan informasi kesehatan terkait kesehatan ibu. 

5. Langkah V: Intervensi atau Perencanaan 

Referensi 1: Penelitian (Helnie, 2015), menyatakan dari Hasil penelitian 

didapatkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk 

penanganan perdarahan pada kasus abortus imminens yang diberi 

terapi Duvadilan Drip adalah 21,0 jam. Sedangkan untuk rata-

rata waktu yang diperlukan untuk penanganan perdarahan pada 

kasus abortus imminens yang diberi terapi MgSO4 Drip adalah 

  ,  jam. Hasil uji statistik didapatkan nilai ρ  , 2 , berarti pada 

α =  % Ho ditolak, bahwa ada perbedaan antara pemberian 

MgSO4 Drip dengan Duvadilan Drip terhadap perdarahan pada 

kasus abortus imminens di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota 

Bandar Lampung Tahun 2015, dimana Duvadilan Drip lebih 

efektif dibandingkan dengan MgSO4 Drip. Persamaannya yaitu 

sama-sama untuk penanganan perdarahan. Perbedaannya yaitu 

pada keefektifannya. 

Referensi 2: Penelitian (Eka, 2015), menyarankan pada wanita untuk hamil 

pada usia subur (20-35 tahun) agar alat reproduksi berkembang 

dengan sempurna dan untuk menjarangkan kehamilan dengan 

jarak anak 2 tahun agar tidak terjadi abortus. Persamaannya 

adalah fungsi alat reproduktif berhubungan dengan usia ibu  yang 

dimana disarankan hamil pada usia 20-35 tahun. Perbedaannya 

yaitu penelitian ini berpatokan dengan rekam medik tanpa 

melakukan pemeriksaan fisik. 

Referensi 3: Penelitian (Grevita, 2017), menyatakan bahwa penanganan 

perdarahan abortus imminens yaitu dengan pemberian terapi 

obat-obatan. Obat yang diberikan yaitu Preabor 50 mg 3x1, 

Asam mefenamat 500 mg 3x1, Asam folat 400 mg 2x1 dan 
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infuse RL 20 tpm. Persamaannya peneliti lebih menjelaskan jenis 

obat untuk penanganan perdarahan. Perbedaannya peneliti 

menjelaskan secara rinci jenis dan dosis obat yang akan diberikan 

pada kasus abortus imminens. 

Referensi 4: menurut penelitian (Sri, 2019), Magnesium menurunkan 

frekuensi depolarisasi otot polos, berkompetisi dengan kalsium 

untuk masuk dalam sel channel kalsium sehingga akan terjadi 

relaksasi. MgSO4 secara parenteral dengan dosis awal 4-6 gram 

iv dalam 20 menit, diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi 

urine dan kontraksi uterus. Bila terjadi efek toksik berikan 

kalsium glukonas 1 gram secara IV perlahan-lahan. 

Persamaannya yaitu peneliti menjelaskan dosis obat. 

Perbedaannya peneliti ini lebih menjelaskan mengenai MgSO4 

dan dosis yang diberikan. 

Referensi 5: Penelitian (Desti et.al., 2019) Intervensi yang dilakukan yaitu 

mengkaji sumber dan sifat nyeri dengan menanyakan pada klien 

bagaimana yang dirasakan nyeri, kapan waktunya, nyeri yang 

dirasakan  seperti apa.  Mengobservasi keadaan umum dan tanda-

tanda vital. Persamaannya yaitu nyeri disebabkan oleh kontraksi 

rahim, padahal belum terjadi pelebaran leher rahim. 

Referensi 6: Penelitian (Dharma, 2015), pada kasus ini pada saat pasien 

datang ke rumah sakit keadaan umum stabil, dan tidak 

didapatkan tanda-tanda syok. Oleh karena pada pemeriksaan fisik 

tidak teraba massa jaringan dan perdarahan berhenti setelah 

dilakukan observasi selanjutnya diberikan medikamentosa berupa 

tokolitik dan vitamin dan sangat penting juga selama kehamilan 

untuk monitoring vital sign untuk mengetahui  dan menghindari 

komplikasi yang terjadi. Keadaan pasien stabil dan diberikan 

pengobatan Isoxsuprine dan allylesterenol untuk 

mempertahankan kondisi Tidak disebutkan metode penelitian 

uterus yang mana berperan dalam menjaga kandungan dan asam 
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mefenammat untuk analgetik. Persamaannya petugas kesehatan 

melakukan pemantauan kondisi pasien. Perbedaannya yaitu 

penting monitoring vital sign untuk mengetahui dan menghindari 

komplikasi yang terjadi pada kehamilan. 

Referensi 7: Penelitian (Nurhikma et.al., 2017) Hasil penelitian ini adalah dari 

32 pasien yang mendapat terapi MgSO4 , 2 orang yang berhasil 

menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam pada 

pemberian terapi ke 2 tanpa kontraksi, 21 pasien yang berhasil 

menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam pada 

pemberian terapi ke 3 tanpa kontraksi, 6 pasien yang berhasil 

menunda persalinan dengan penurunan kontraksi tersisa 1x10 

menit (15-20 detik) dan 5 pasien yang berhasil menunda 

persalinan dengan penurunan kontraksi tersisa 1x10 menit (10-15 

detik) masing-masing pada pemberian terapi ke 3, dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektivitas MgSO4 dalam 

menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam adalah 

sebesar 71,87%. Persamaannya masih kurangnya tingkat 

pendidikan dan kurangnya informasi yang menyebabkan masih 

banyakna ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya 

pemeriksaan kehamilan menyababkan tidak terdeteksinya daktor-

faktor risiko tinggi yang mungkin dialami mereka. 

Referensi 8: Penelitian (Risanto et.al., 2015), menyatakan dari hasil penelitian 

kejadian abortus pada kelompok progesteron vaginal adalah 

23,3% dibanding, 37,9% pada kelompok allylestrenol oral 

(RR=0,61; 95% CI 0,27-1,36). Lama bertahan pada kelompok 

progesteron vaginal rata-rata 16,57 hari dibanding rata-rata 9,82 

hari pada kelompok allylestrenol oral (beda rata-rata 6,75 hari; 

95% CI 2,30-11,20). Persamaannya adalah penggunaan keduanya 

sama-sama untuk mempertahankan kehamilan. Perbedaannya 

adalah efek samping berupa perasaan mual hanya dijumpai pada 

kelompok allylestrenol.  
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Referensi 9: Penelitian (Dini, 2009), Penanganan yang dilakukan pada abortus 

imminens yaitu dengan tidur berbaring merupakan unsur penting 

dalam pengobatan, karena menyebabkan bertambahnya aliran 

darah ke uterus dan berkurangnya rangsangan mekanik, dan 

pemeriksaan USG dilakukan untuk menentukan apakah janin 

masih hidup. Persamaannya tidur berbaring karena menyebakan 

bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya 

rangsangan mekanik dan pemeriksaa USG. Perbedaannya 

peneliti ini hanya menyebutkan beberapa penanganan abortus 

imminens. 

Referensi 10: Penelitian (Calvin, 2019), menyatakan penanganan abortus 

imminens bisa dengan istirahat baring karena menyebabkan 

peningkatan aliran darah ke uterus, dan pemberian fenobarbital 

3x30 mg untuk menenangkan penderita. Persamaannya yaitu 

dianjurkan istirahat baring pemberian fenobarbital 3x30 mg. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum 

melakukan penaganan lebih baiknya kita melakukan pendekatan dengan klien 

dan keluarga, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, memberikan 

informasi kepada klien mengenai tindakan apa yang akan kita lakukan dan 

memberi tahukan jenis obat dan dosis nya sehingga klien dapat memilih 

metode yang mereka sukai. Selain itu mengkaji sumber dan sifat nyeri 

kemudian melakukan observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, 

menjelaskan tentang penyebab nyeri yang dialami klien disebabkan oleh 

kontraksi rahim, padahal belum terjadi pelebaran leher rahim. 

Selain itu banyak juga penelitian yang melakukan intervensi dengan 

kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi. Setelah penanganan 

melakukan observasi TTV, KU, perdarahan, KIE. 

6. Langkah VI: Implementasi 

Referensi 1: Penelitian (Sri, 2019) MgSO4 4-6 gram IV dalam 20 menit, 

diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi 

uterus. Ini adalah dosis yang dipilih untuk penelitian ini, karena 
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dosis ini telah terbukti dapat ditoleransi dengan baik untuk 

memperpanjang fase laten persalinan prematur antara 24-48 jam. 

Persamaannya MgSO4 4-6 gram IV dalam 20 menit, diikuti 1-4 

gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi uterus 

adalah salah satu dosis yang digunakan dalam penatalaksaan 

abortus. Perbedaannya pada penelitian ini adalah tidak adanya 

penjelasan tata cara pemberian MgSO4. 

Referensi 2: Penelitian (Didien & Suprapti, 2016) Tidak perlu pengobatan 

khusus atau tirah baring total, jangan melakukan aktivitas fisik 

berlebihan atau hubungan seksual, perdarahan berhenti, lakukan 

asuhan antenatal seperti biasa. Lakukan penilaian jika perdarahan 

terjadi lagi, perdarahan terus berlangsung: nilai kondisi janin (uji 

kehamilan/USG). Lakukan konfirmasi kemungkinan adanya 

penyebab lain. Perdarahan berlanjut, khususnya jika ditemui 

uterus yang lebih besar dari yang dharapkan, mungkin 

menunjukkan kehamilan ganda atau mola, tidak perlu terapi 

hormonal (estrogen dan progestin) atau tokolitik (seperti 

salbutamol atau indometasis) karena obat-obat ini tidak dapat 

mencegah abortus. Persamaannya masih banyaknya kurang 

kesadaran ibu dalam melakukan pemeriksaan USG. 

Perbedaannya dalam penelitian ini  banyak tindakan dalam 

penanganan abortus imminens tidak dianjurkan atau dilakukan. 

Referensi 3: Penelitian (Sucipto, 2013) dari hasil penelitian dilakukan 

penanganan dengan menggunakan tirah baring dapat mecegah 

terjadinya abortus imminens. Persamaannya dengan penanganan 

tirah baring dapat menyebabkan bertambahnya aliran darah ke 

uterus dan berkurangnya rangsang mekanik. Perbedaannya pada 

penelitian randommised controlled trial (RCT) tentang efek tirah 

baring pada abortus imminens menyebutkan bahwa 61 wanita 

hamil yang megalami perdarahan pada usia kehamilan kurang  

dari delapan minggu yang viabel. 
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Referensi 4: Penelitian (Desyanti, 2017) Istirahat baring, pemberian sedativa 

misalnya fenobarbital 3x30 mg/hari papaverin 3x40 mg/hari, 

observasi perdarahan, jika perdarahan berhenti/ menetap nilai 

viabilitas janin dengan tes urin atau USG, jika reaksi kehamilan 

dua berturut-turut negative maka sebaiknya uterus dikosongkan 

(kuret). Persamaannya dalam penelitian ini masih dijelaskan 

untuk tirah baring dan pemberian terapi obat dalam penanganan 

abortus imminens. Perbedaannya jika dilakukan pemerikaan test 

urin dua kali bertutut-turut negatif maka akan dilakukan kuret. 

Referensi 5: Penelitian (Fitriyani, 2005) Posisi pasien berbaring agar aliran 

darah ke uterus bertambah dan rangsang mekanik berkurang, 

periksa denyut nadi dan suhu badan dua kali sehari bila pasien 

tidak panas dan tiap empat jam bila pasien panas, tes kehamilan, 

jika hasil negatif berarti janin sudah mati. Pemeriksaan USG 

untuk menentukan apakah janin masih hidup, berikan obat 

penenang, biasanya fenobarbital 3x30 mg, diet tinggi protein dan 

tambahan vitamin C. Bersihkan vulva minimal dua kali sehari 

dengan cairan antiseptik untuk mencegah infeksi terutama saat 

masih mengeluarkan cairan coklat. Persamaannya adalah 

pentingnya pemantauan keadaan umum pasien seperti tanda-

tanda vital selama perawatan. Perbedaannya penelitian ini tidak 

menjelaskan mengenai perkembangan pasien. 

Referensi 6: Penelitian (Ratna dkk, 2018) Istirahat baring agar aliran darah ke 

uterus bertambah dan rangsang mekanik berkurang, progesteron 

10 mg sehari unuk terapi substansi dan untuk mengurangi 

kerentanan otot-otot rahim, tes kehamilan dapat dilakukan. Bila 

hasil negatif, mungkin janin sudah mati, pemeriksaan USG untuk 

menentukan apakah janin masih hidup, berikan obat penenang, 

biasanya fenobarbita 3x30 mg, dan pasien tidak boleh 

berhubungan seksual dulu sampai lebih kurang 2 minggu. 
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Persamaannya adalah peneliti mampu menjelaskan penanganan 

abortus imminens. 

Referensi 7: Penelitian (Lidia dkk, 2019) Apabila ada tanda dan gejala klinis 

yang menunjukkan ibu mengalami abortus immminens, maka 

kehamilan ibu masih dapat dipertahankan dan ada harapan bahwa 

kehamilan masih berlangsung terus. Adapun penatalaksaan yang 

dapat dilakukan adalah ibu dianjurkan untuk melakukan tirah 

baring sampai perdarahan pervaginam berhenti dan nyeri perut 

telah hilang, berikan obat-obatan hormonal yang yang 

mengandung progesteron untuk menguatkan kandungan ibu, 

berikan obat spasmotilik untuk meredakan kontraksi (nyeri) perut 

yang dialami ibu, dan ibu dianjurkan untuk tidak melakukan 

hubungan seksual selama ±2 minggu atau selama trimester 

pertama kehamilan. Persamaannya adalah penanganan yang 

dapat dilakukan yaitu tirah baring karena peneliti menyebutkan 

kehamilan ibu dapat dipertahankan.  

Referensi 8: Penelitian (Sulaiman dkk, 2005) Bila kehamilan utuh, ada tanda 

kehidupan janin, yaitu: best red selama 3x24 jam dan pemberian 

preparat progesteron bila ada indikasi (bila kadar <5-10 

nanogram), dan bila hasil USG meragukan, ulangi pemeriksaan 

USG 1-2 minggu, kemudian bila hasil USG tidak baik, evakuasi. 

Persamaannya pentingnya evakuasi untuk mengetahui kondisi 

perkembangan pasien. 

Referensi 9: Penelitian (Dini, 2004) menyatakan bahwa penanganan abortus 

imminens yaitu dengan pemeriksaan USG untuk menentukan 

janin masih hidup atau tidak. Jika masih ada harapan, janin dapat 

dipertahankan. Biasanya, ibu diminta untuk beristiahat, yaitu 

dengan tidur berbaring. Cara ini dapat menambah aliran darah ke 

rahim dan berkurangnya rangsang mekanik. Seminggu 

kemudian, lakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi janin. Jika 

kondisinya semakin baik, berikan obat-obatan pada ibu untuk 
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mempertahankan janinnya. Misalnya, dengan pemberian hormon 

progesteron jika penyebabnya karena kekurangan hormon 

progesteron. Namun, jika karena faktor lain, pemberian hormon 

ini tidak banyak manfaatnya. Persamaannya yaitu pentingnya 

pemeriksaan USG karena untuk menentukan janin masih hidup 

atau tidak. Perbedaannya peneliti menjelaskan juga kekurangan 

pada pemberian hormon progesteron. 

Referensi 10: Penelitian (Febriyani dkk, 2021) Penanganan abortus imminens 

yaitu itrahat baring. Tidur berbaring merupakan unsur penting 

dalam pengobatan, karena cara ini menyebabkan bertambahnya 

aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsang mekanik, 

anjurkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan 

atau melakukan hubungan seksual, tenang pemberian hormon 

progesteron pada abortus imminens belum ada persesuain faham, 

pemeriksaan ultrasonografi penting dilakukan untuk menentukan 

apakah janin masih hidup, macam dan lamanya perdarahan 

menentukan pronogsis kelangsungan kehamilan, bila perdarahan: 

berhenti: melakukan asuhan antenatal terjadwal dan penilaian 

ulang bila terjadi perdarahan terus berlangsung: nilai kondisi 

janin. lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain 

pada fasilitas terbatas, pemantauan hanya dilakukan melalui 

gejala klinik dan hasil pemeriksaan ginekologik. Persamaannya 

adalah pemeriksaan antenatal sangatlah berpengaruh terhadap 

kesejahteraan ibu dan bayi. Perbedaannya pemantauan hanya 

dilakukan melalui gejala klinik dan hasil pemeriksaan 

ginekologik. 

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penanganan abortus imminens maka dianjurkan untuk tirah baring, 

pemberian terapi obat, pemeriksaan USG, tidak melakukan hubungan seksual 

selama ±2 minggu atau selama trimester pertama kehamilan. Selain itu 

implementasi yang diberikan yaitu melakukan asuhan kebidanan pada ibu 
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yaitu dengan pendekatan pada klien dan keluarga, cuci tangan sebelum dan 

sesudah tindakan, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi, 

observasi TTV, KU, perdarahan, KIE. 

 

 

7. Langkah VII: Evaluasi 

Referensi 1: Penelitian (Irfi, 2013) Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan 

pervaginam, dan tirah baring setiap 30 menit selama 2 jam. 

Lakukan pemeriksaan USG untuk menilai kondisi janin. Lakukan 

evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan pemberian 

injeksi amoxicillin 1 gr/IV setiap 8 jam dan injeksi kalnex 1 

ampul/IV setiap 12 jam selama 24 jam. Bila hasil pemantauan 

baik ibu dapat diperbolehkan pulang. Persamaannya adalah 

pemantauan pemberian injeksi. Perbedaannya peneliti 

menyertakan waktu penanganan. 

Referensi 2: Penelitian (Sukyati & Sholiha, 2019) Lakukan evaluasi tanda 

vital, perdarahan pervaginam, hemoglobin, nyeri akut 

berhubungan dengan kontraksi uterus, intoleransi aktivitas 

berhubungan dengan tirah baring dan produksi urin setiap 6 jam 

selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila 

hasil pemantauan baik dan kadar Hb >8 gr/dl, ibu dapat 

diperbolehkan pulang. Persamaannya adalah perdarahan 

pervaginam dinilai untuk mengetahui tanda dan gejala. 

Refereni 3: Penelitian (Sucipto, 2013) dari 230 wanita dengan abortus 

immninens yang direkomendasikan tirah baring menunjukkan 

bahwa 9,9% mengalami keguguran dann 23,3% baik-baik saja 

)p=0,03). Lamanya perdarahan vagina, ukuran hematoma dan 

usia kehamilan saat diagnosis tidak mempengaruhi tingkat 

terjadinya keguguran. Meskipun tidak ada bukti pasti bahwa 

istirahat dapat mempengaruhi jalannya kehamilan, membatasi 

aktivitas selama beberapa hari dapat membantu wanita merasa 
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lebih aman, sehingga memberikan pengaruh emosional. Dosisnya 

24-48 jam diikuti dengan tidak melakukan aktivitas berat, namun 

tidak perlu membatasi aktivitas ringan sehari-hari. Persamaannya 

adalah peneliti mampu menjelaskan penanganan abortus 

imminens. Perbedaannya bahwa penanganan menggunakan tirah 

baring belum ada bukti pasti bahwa dapat mencegah terjadinya 

abortus imminens. 

Referensi 4: Penelitian (Indah, 2019) Mengevaluasi tanda-tanda vital, kondisi 

pasien apa masih melakukan tirah baring, nyeri akut, dan 

perdarahan pervaginam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat 

diperbolehkan pulang. Persamaannya adalah dalam penilaian 

keadaan ibu bertujuan untuk mengetahui masalah utama seperti 

nyeri dan perdarahannya teratasi dan tidak terjadi infeksi. 

Referensi 5: Penelitian (Dharma, 2015) KIE merupakan hal yang sangat 

penting didalam kasus ini dimana yang harus dititik beratkan 

adalah tentang diagnosis penyakitnya, tindakan apa yang 

dilakukan penyakitnya tersebut, komplikasi apa yang dapat 

terjadi, rencana monitoring kehamilan yang (persiapan untuk 

faktor anatomi dan psikologis ibu), kontrol atau evaluasi terhadap 

tindakan (febris nyeri)  dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

mencari penyebab abortus (untuk persiapan kehamilan 

berikutnya), disamping itu juga terhadap faktor sosial dimana 

harapan masih bisa hamil lagi, prognosis abortus yang berulang 

atau tidak. Persamaannya adalah masih banyaknya ibu yang 

kurang mendapatkan informasi tentang faktor resiko kehamilan. 

Perbedaannya peneliti menjelaskan faktor sosial bahwa ibu 

berharap masih bisa hamil. 

Referensi 6: Penelitian (Kusuma, 2016) cara menghindari abortus imminens 

yaitu disarankan pada ibu hamil lebih menjaga kesehatan, 

mengatur pola makan, menghindari stress, melakukan 

pemeriksaan kehamilan secara teratur, melakukan bedrest, tidak 
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melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Persamaannya adalah 

pentingnya pemeriksaan ANC secara teratur untuk mengetahui 

dan menghindari faktor resiko kehamilan. Perbedaannya adalah  

penelitian menjelaskan akibat stress yaitu terjadinya akibat 

perubahan hormon pada ibu hamil tanpa sadar menyebabkan 

respon fisiologis, respon kognitif dan respon emosi. 

Referensi 7: Penelitian (Nurhijrah et.al., 2019) menyatakan cara utama untuk 

mencegah terjadinya abortus yaitu dengan peningkatan minat 

mengetahui informasi tentang kesehatan pada kehamilan, 

penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan. Selain itu dapat 

diberikan pendidikan kesehatan pada ibu dengan umur yang 

beresiko (<20 dan >35 tahun) saat hamil. Persamaannya 

meningkatnya rasa ingin tahu ibu tentang kesehatan pada 

kehamilan. Perbedaannya yaitu masih banyaknya ibu yang 

tergolong dalam ibu hamil dengan umur yang beresiko. 

Referensi 8: Penelitian (Erpiyana & Suratini, 2019) menyatakan 

penatalaksanaan abortus imminens yaitu apabila ada tanda dan 

gejala klinis yang menunjukkan ibu mengalami abortus 

immminens, maka kehamilan ibu masih dapat dipertahankan dan 

ada harapan bahwa kehamilan masih berlangsung terus. Adapun 

penatalaksaan yang dapat dilakukan adalah ibu dianjurkan untuk 

melakukan tirah baring sampai perdarahan pervaginam berhenti 

dan nyeri perut telah hilang, berikan obat-obatan hormonal yang 

yang mengandung progesteron untuk menguatkan kandungan 

ibu, berikan obat spasmotilik untuk meredakan kontraksi (nyeri) 

perut yang dialami ibu, dan ibu dianjurkan untuk tidak 

melakukan hubungan seksual selama ±2 minggu atau selama 

trimester pertama kehamilan. Persamaannya yaitu dalam 

penelitian terdapat beberapa penatalaksanaan aboerus imminens. 

Referensi 9: Penelitian (Lutan et.al., 2019) menyatakan cara mencegah 

terjadinya abortus imminens yaitu seorang perempuan hamil 
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harus menjaga asupan gizinya dengan makan makanan yang 

bergizi tinggi dengan diet seimbang dan selalu menjaga berat 

badan ibu sehingga terkontrol dan tidak mengalami tekanan 

darah tinggi. Seorang perempuan hamil juga sebaiknya tetap 

melakukan olahraga ringan yang sangat bermanfaat bagi ibu dan 

bayi seperti berenang dan berjalan kaki. Adapun saran-saran 

kepada ibu hamil dengan atau tanpa resiko tinggi sebaiknya 

memelihara kesehatan agar tidak sakit, melakukan kontrol hamil 

secara teratur baik itu kepada bidan maupun dokter kandungan 

dan pemeriksaan secara teratur setiap bulan dapat mencegah hal-

hal yang membahayakan bagi ibu dan bayi. Bagi petugas 

kesehatan khususnya bidan diharapkan agar lebih meningkatkan 

ilmu dan keterampilan agar dapat mendeteksi sedini mungkin 

terjadinya abortus imminens sehingga komplikasi dapat diatasi 

dengan baik dan dapat memberikan penyuluhan atau konseling 

kepada ibu hamil mengenai abortus imminens. Persamaannya 

yaitu keutamaan makan makanan bergizi tinggi dengan diet 

seimbang dan selalu menjaga berat badan ibu sehingga terkontrol 

dan tidak mengalami tekanan darah tinggi. Perbedaannya 

kurangnya pengetahuan ibu mengenai asupan gizi yang cocok 

untuk kehamilan. 

Referensi 10: Penelitian (Ani dkk, 2015) Tirah baring sedikitnya 2-3 hari 

(setidaknya dirawat inap), pantang senggama, setekah tirah 

baring 3 hari, evaluasi ulang diagnosis, bila masih abortus 

imminens tirah baring dilanjutkan, dan mobilisasi bertahap 

(duduk-berdiri-berjalan) dimulai apabila diyakini tidak ada 

perdarahan pervaginam 24 jam. Persamaannya pemantauan 

penanganan untuk mengetahui perkembang pasien. 

Perbedaannya yaitu dianjurkan mobilisasi bertahap (duduk-

berdiri-berjalan) apabila diyakini tidak ada perdarahan 

pervaginam 24 jam. 
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Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa 

pentingnya kita melakukan evaluasi dengan memeriksa keadaan ibu utamanya 

kondisi emosional, tanda-tanda vital, melakukan pemeriksaan jaringan secara 

makroskopis dan menghubungi petugas laboratorium untuk pemeriksaan 

patologi laboratorium. Tidak lupa pula memantau perdarahan pervaginam, 

tanda akut abdomen, reproduksi urin setiap 6 jam selama 24 jam dan infeksi. 

Bila pemantauan kadar Hb >8 gr/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang. 

Selain evaluasi tanda-tanda vital dan perdarahan, kita juga evaluasi efek 

samping dari MgSO4 yakni hilangnya refleks, mual, muntah, denyut jantung 

lambat, lemah, suhu tubuh rendah hingga di bawah 35
0 

c, sakit perut atau 

diare, wajah merah dan terasa hangat, keringat berlebih. Setelah masalah 

kecemasan teratasi maka berikan pendidikan kesehatan mengenai cara 

menghindari terjadina abortus imminens yaitu dengan pemeriksaan kehamilan 

(antenatal care) secara rutin untuk dapat melakukan deteksi dini dan 

pemantauan yang intensif bagi ibu hamil dengan resiko tinggi. 

B. Implikasi Kebidanan 

Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada umur kehamilan 

<20 minggu sehingga menimbulkan perdarahan dan nyeri pada bagian perut. 

Adapun diagnosa yang bisa kita dapatkan dari abortus imminens yaitu terjadi 

perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak 

sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum 

membuka, tes kehamilan positif. 

Adapun faktor  resiko terjadinya abortus imminens yaitu, umur, paritas, 

interval kehamilan, riwayat abortus, anemia, penyakit ibu, infeski, kelainan 

gentalis ibu, faktor janin, pengaruh paparan rokok, ketidak cocokan RH, 

inkompetensi serviks, kelelahan fisik dan hubungan seksual. Selain faktor 

resiko ada pula penyebab abortus yaitu usia ibu, paritas, riwayat abortus dan 

anemia defisiensi zat besi. 

Komplikasi yang sering terjadi pada kasus abortus imminens yaitu 

perdarahan, perforasi, infeksi, syok, tetanus, dan kematian. Perdarahan dapat 
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terjadi pada setiap usia kehamilan. Kejadian perdarahan pada kehamilan muda 

sering dikaitkan dengan abortus. 

Sebagian besar abortus imminens akan memiliki masalah komplikasi 

seperti diatas jika tidak ditanganin segera, maka dari itu perlu dilakukan 

tindaan segera dan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn sesuai kondisi 

ibu. Kasus abortus imminens perlu dilakukan penilaian tanda-tanda emosional, 

jika terdapat tanda-tanda emosional maka mengatasi terlebih dahulu dengan 

pemberian cairan infus kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn 

untuk mengatur pemberian terapi obat-obatan uteretonika dan antibiotika. 

Selain itu perlu kita berikan pendidikan kesehatan kepada ibu dengan 

melakukan kunjungan rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang 

bertujuan mendeteksi dini kondisi janin dan mendapatkan informasi kesehatan 

terkait kesehatan ibu. 

Asuhan pada kasus abortus imminens dengan melakukan cuci tangan 

sebelum tindakan kemudian menggunakan MgSO4 dengan dosis sesuai 

anjuran dokter. Selain itu asuhan pada ibu pasca tindakan yaitu dengan 

melakukan pendekatan pada klien dan keluarga, cuci tangan dan sesudah 

tindakan, kolaborasi dengan tim dalam pemberian terapi, observasi TTV, KU, 

perdarahan, KIE. 

Setelah melakukan asuhan pada kasus abortus imminens maka perlu 

dilakukan evaluasi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Hal-hal yang perlu 

dievaluasi adalah keadaan ibu utamanya kondisi tanda-tanda vital, perdarahan 

pervaginam, tanda akut abdomen, produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam, 

infeksi dan kondisi emosional, melakukan pemeriksaan jaringan secara 

makroskopis dan menghubungi petugas laboratorium untuk pemeriksaan 

patologi laboratorium. 

Selain evaluasi pasca tindakan perlu juga kita evaluasi efek samping dari 

MgSO4 yakni  hilangnya refleks, mual, muntah, denyut jantung lambat, lemah, 

suhu tubuh rendah hingga di bawah 35
0 

c, sakit perut atau diare, wajah merah 
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dan terasa hangat, keringat berlebih. Setelah masalah kecemasan teratasi maka 

berikan pendidkan kesehatan mengenai cara menghindari terjadinya abortus 

imminens yaitu dengan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) secara rutin 

untuk dapat melakukan deteksi dini dan pemantauan yang intensif bagi ibu 

hamil dengan resiko tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

1. Langkah I: Interprestasi Data Dasar 

Abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang kerap 

datang ketika usia kehamilan baru mencapai 20 minggu ditandai 

dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap hidup. 

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual 

Pengaruh usia terhadap kehamilan dapat menyebabkan resiko 

terjadinya abortus imminens, karena usia pada kehamilan <20 

minggu dapat mengakibatkan efek yang buruk baik pada ibu 

maupun pada janin. 

3. Langkah III: Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial 

Faktor resiko yang dapat menyebabkan kematian ibu yaitu 

terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu rapat 

jarak melahirkan, wanita yang memiliki abortus mempunyai risiko 

tinggi terjadi abortus mengulang, premature dan bayi berat lahir 

rendah. 

4. Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi 

Penanganan abortus imminens yaitu istirahat baring, tidur 

berbaring merupakan unsur yang dalam pengobatan, fenobarbital 

3x30 mg sehari dapat diberikan untuk menenangkan pasien. 

5. Langkah V: Intervensi atau Perencanaan 

Menyarankan pada wanita untuk hamil pada usia subur (20-35 

tahun) agar alat reproduksi berkembang dengan sempurna dan 

untuk menjrangkan kehamilan dengan jarak anak 2 tahun agar tidak 

terjadi abortus. 
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6. Langkah VI: Implementasi 

Apabila ada tanda dan gejala klinis yang menunjukkan ibu 

mengalami abortus immminens, maka kehamilan ibu masih dapat 

dipertahankan dan ada harapan bahwa kehamilan masih 

berlangsung terus. Adapun penatalaksaan yang dapat dilakukan 

adalah ibu dianjurkan untuk melakukan tirah baring sampai 

perdarahan pervaginam berhenti dan nyeri perut telah hilang, 

berikan obat-obatan hormonal yang yang mengandung progesteron 

untuk menguatkan kandungan ibu, berikan obat spasmotilik untuk 

meredakan kontraksi (nyeri) perut yang dialami ibu, dan ibu 

dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama ±2 

minggu atau selama trimester pertama kehamilan. 

7. Langkah VII: Evaluasi 

Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan 

tirah baring setiap 30 menit selama 2 jam. Lakukan pemeriksaan 

USG untuk menilai kondisi janin. Lakukan evaluasi tanda vital, 

perdarahan pervaginam, dan pemberian injeksi amoxicillin 1 gr/IV 

setiap 8 jam dan injeksi kalnex 1 ampul/IV set iap 12 jam selama 

24 jam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat diperbolehkan 

pulang. 

B. Saran 

1. Bagi tenaga kesehatan 

a. Abortus imminns seringkali berakhir dengan komplikasi-

komplikasi hingga kematian. Sebagai tenaga kesehatan, 

senantiasa kita dituntut untuk tetap berusaha menyelamatkan 

ibu dengan melakukan tindakan asuhan secara profesional 

tanpa adanya rasa ragu agar sesuatu yakni kita kerjakan 

diberkahi oleh Allah SWT. 

b. Tenaga kesehatan khususnya bidan, sebaiknya lebih 

dikembangkan lagi mengenai pengetahuan maupun 
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keterampilan yang dimiliki sehingga dalam meberikan asuhan 

untuk penuruna AKI dan AKB lebih optimal. 

2. Bagi pembaca 

Karya tulis ini diharapkan daat menambah wawasan pembaca dan 

dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya dalam 

meberikan asuhan sesuai Evidance Based. 
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