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ABSTRAK 

Nama : Annisa Dwi Kemalahayati 

NIM : 70600119027 

Judul : Analisis Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian 

Plasenta Previa di RSIA Ananda Makassar. 

 

Plasenta previa adalah salah satu komplikasi kehamilan yang memiliki 

manifestasi perdarahan minggu, perdarahan obstetri merupakan penyebab 

pertama kematian ibu yaitu sebesar 28%, sehingga perlu mengenali faktor risiko 

yang dapat meningkatkan kejadian plasenta previa. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui hubungan usia ibu, jarak kelahiran, riwayat seksio sesarea, dan 

riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa. Penelitian ini adalah penelitian 

analitik observasional dengan pendekatan case control. Sampel kelompok 

kasus sebanyak 120 responden dan kelompok kontrol 120 responden, sehingga 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 240. Sampel yang diambil sudah sesuai 

dengan kriteria inklusi. Instrumen penelitian berupa rekam medik ibu di Rumah 

Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2020-2021. Data diolah dnengan 

uji univariat dan bivariat. Hasil uji analisis bivariat didapatkan p-value = 0,000 

(p < 0,05) untuk hubungan variabel usia ibu, jarak kelahiran, riwayat seksio 

sesarea dan riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa. Terdapat 

hubungan yang bermakna antara usia ibu, jarak kelahiran, riwayat seksio 

sesarea, dan riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Ananda Makassar.  

Kata Kunci : Plasenta Previa, Usia, Jarak Kelahiran, Abortus 
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ABSTRACT 

Name : Annisa Dwi Kemalahayati 

NIM : 70600119027 

Title : Analysis of Risk Factors Associated with the Incidence of Placenta 

Previa at RSIA Ananda Makassar. 

 

Placenta previa is one of the complications of pregnancy which manifests 

as bleeding at 20 weeks, obstetric bleeding is the first cause of maternal death, 

which is 28%, so it is necessary to identify risk factors that can increase the 

incidence of placenta previa. The purpose of this study was to determine the 

relationship between maternal age, birth spacing, history of caesarean section, 

and history of abortion with the incidence of placenta previa. This research is 

an observational analytic research approachcase control. The case group 

sample was 120 respondents and the control group was 120 respondents, so 

that the population in this study was 240. The samples taken were in 

accordance with the inclusion criteria. The research instrument was the 

mother's medical records at the Ananda Mother and Child Hospital Makassar 

in 2020-2021. Data were processed with univariate and bivariate tests. 

Bivariate analysis test results obtained p-value = 0.000 (p <0.05) for the 

relationship between maternal age, birth spacing, history of caesarean section 

and history of abortion with the incidence of placenta previa. There is a 

significant relationship between maternal age, birth spacing, history of 

caesarean section, and history of abortion with the incidence of placenta previa 

at Ananda Mother and Child Hospital Makassar. 

Keywords: Placenta Previa, Age, Birth Distance, Abortion 

 

 



 

1 
 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Plasenta previa adalah perdarahan obstetri yang disebabkan karena 

plasenta berada pada tempat yang tidak seharusnya yaitu menutupi atau berada 

pada segmen bawah rahim (Ramdhan, 2022). Kematian ibu 28% disebabkan 

oleh perdarahan dapat karena perdarahan antepartum atau postpartum (WHO, 

2021). Sebanyak 810 wanita meninggal per harinya karena komplikasi 

kehamilan dan proses melahirkan dengan rasio 211 kematian ibu per 100.000 

kelahiran. Tahun 2013 kematian ibu mencapai 115 kasus per 100.000, 

kemudian meningkat pada tahun 2014 dengan138 kasus per 100.000. Tahun 

2015 tercatat 149 kasus per 100.000 kelahiran hidup kemudian meningkat 

menjadi 153 kasus pada tahun 2016 dengan kematian ibu sebanyak 47 

(Mursalim et al., 2021) Perdarahan antepartum terkhususnya plasenta previa 

dicatat oleh WHO  menyebabkan 15% - 20% kematian dengan kejadian 0,8% 

-1,2% per persalinan (Hartuti, 2018). 

Angka kematian ibu di Indonesia sebesar 305/100.000 kelahiran hidup 

dan Indonesia menempati posisi tertinggi dengan kasus AKI terbanyak pada 

tahun 2015 (Kemenkes RI, 2022).  Penyebab pertama kematian ibu tahun 2019 

adalah perdarahan obstetri terjadi sebesar 27,03% atau sebanyak 1.280 kasus 

dengan 47 kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan dan 2 kasus yang terjadi di 

Kota Makassar  (Kemenk,hges RI, 2020). Tahun 2020 peyebab kematian ibu 
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pertama adalah perdarahan obstetri sebanyak 1.330 kasus dengan 44 kasus 

terjadi di Sulawesi selatan dan 3 kasus yang teradi di Kota Makassar 

(Kemenkes RI, 2021). Tahun 2021 tercatat 1.320 kasus perdarahan obstetri di 

Indonesia dan provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 44 kasus. Tidak ada 

penurunan yang signifikan setiap tahunnya, dan terjadi kenaikan dari tahun 

2019 ke tahun 2020 (Kemenkes RI, 2022).  

Plasenta previa merupakan plasenta yang berimplantasi di segmen 

bawah rahim sehinggsa bisa menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri 

interna. Plasenta previa dapat menyebabkan perdarahan karena segmen bawah 

rahim tidak memiliki kekuatan kontraksi untuk menutup pembuluh darah 

sekuat dengan bagian atas uteri (Larasati, 2018). Kejadian plasenta previa di 

negara maju kurang dari 1% sedangkan di negara berkembang berkisar di 

angka 1% - 2,4%, termasuk di Indonesia dengan kejadian 1,7% - 2,9% (Hartuti, 

2018). Di Indonesia previalensi plasenta previa pada tahun 2009 sebanyak 

4.726 kasus dengan 40 orang meninggal dunia, dan pada tahun 2010 total 4.409 

kasus dengan 36 orang meninggal dunia (Larasati, 2018). Tercatat 396 kasus 

plasenta previa di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019  dengan beberapa 

faktor risiko yang menyertai seperti usia ibu, kasus plasenta previa terjadi lebih 

banyak pada ibu dengan usia di atas 30 tahun. Kasus plasenta previa pada ibu 

dengan kehamilan ganda juga lebih sering terjadi daripada pada ibu dengan 

kehamilan tunggal (Mursalim et al., 2021) 
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Plasenta previa adalah komplikasi yang berbahaya bagi ibu sampai bisa 

menyebabkan kematian. Faktor risiko yang mempengaruhi adalah usia ibu, 

jarak kehamilan, riwayat seksio sesarea, riwayat abortus dan sebagainya. 

Kejadian plasenta previa bisa disimpulkan merupakan hal buruk yang terjadi 

pada manusia. Salah satu sifat kejadian buruk adalah musibah. Musibah 

merupakan kejadian yang berasal dari kelalaian orang itu sendiri seperti yang 

dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Syura ayat 30, Allah SWT berfirman : 

 

 

Terjemahnya : 

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan 

tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-

kesalahanmu)”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa musibah yang menimpa manusia adalah 

dampak dari perbuatan mereka sendiri, namun musibah dapat menghapus dosa 

hal ini tergantung kepada cara manusia menyikapi, apakah dengan bersabar 

atau berputus  asa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah mengampuni 

sebagian besar kesalahan yang telah diperbuat oleh hamba-Nya, karena jika 

tidak manusia akan dihancurkan sesuai dengan timbunan dosa yang telah 

diperbuat mereka (Kementrian Agama RI, 2016). 

Berdasarkan tafsir dari ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa plasenta 

previa merupakan kejadian yang dapat berakibat buruk atau musibah bagi ibu 

dan janinnya. Secara tegas Allah telah memperingatkan bahwa kita tidak boleh 

mengabaikan suatu petunjuk, jika diabaikan maka akan menjadi musibah. 

بَةٍ فبَِّمَا كَسَبَتْ ايَْدِّيْكُمْ وَيَ عْفُوْا عَنْ كَثِّيْرٍ  ي ْ مَآ اَصَابَكُمْ م ِّنْ مُّصِّ ََ  
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Penyebab musibah atau ujian ini datang adalah dirinya sendiri. Contohnya ibu 

mengabaikan faktor risiko yang sebenarnya bisa dikendalikan oleh ibu seperti, 

usia ibu karena dalam dunia medis sendiri ada batasan usia untuk menghindari 

komplikasi kehamilan. Faktor risiko lain yang bisa dikontrol adalah jarak 

kelahiran dan paritas dengan mengikuti program keluarga berencana. 

Persalinan seksio sesarea dilakukan dengan indikasi plasenta previa totalis dan 

parsialis, ibu bisa diusahakan untuk melahirkan secara pervaginam dengan 

diagnosis plasenta previa marginalis atau plasenta letak rendah. Faktor risiko 

lainnya seperti abortus  juga bisa dicegah dengan cara melakukan pemeriksaan 

antenatal care secara rutin dan tidak berniat untuk melakukan abortus 

provokatus kriminalis. (Kementrian Agama RI, 2016).  

Allah SWT juga menegaskan kita tidak boleh menjatuhkan diri kepada 

kebinasaan atau mempersulit diri sendiri dengan melakukan hal buruk, dalam 

hal ini adalah tidak menghindari faktor risiko yang berkaitan dengan plasenta 

previa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 195, 

Allah SWT berfirman : 

 

 

 Terjemahnya :  

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan jangankanlah kamu jatuhkan 

(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

 

َ يُِّبُّ  اِّنَّ اللّ ه نُ وْا ۛ  يَْدِّيْكُمْ اِّلََ الت َّهْلُكَةِّ ۛ وَاَحْسِّ ْ سَبِّيْلِّ اللّ هِّ وَلََ تُ لْقُوْا بِِّ   ووَانَْفِّقُوْا فِِّ

نِّيَْ   الْمُحْسِّ
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Ayat diatas menjelaskan mengenai perintah Allah agar orang-orang 

mukmim menyumbangkan hartanya untuk berjihad fi sabililah dan jika tidak 

ingin menyumbangkan hartanya atau kikir maka sama saja dengan 

menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan karena tidak berbuat baik bagi 

orang lain dan dirinya sendiri. Orang – orang mukmim mempunyai niat yang 

baik agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah 

(Kementrian Agama RI, 2016).  

Tafsir diatas berhubungan dengan alasan untuk meneliti yaitu sebagai 

seorang mukmin dan manusia kita tidak boleh menjatuhkan diri ke kebinasaan 

karena melakukan hal yang merugikan seperti tidak sadar dengan faktor risiko 

kejadian plasenta previa. Faktor risiko harus diketahui terlebih dahulu agar 

ibu bisa menghindari hal terebut, itulah yang melatarbelakangi penelitian ini 

(Kementrian Agama RI, 2016).  

Hal lain yang mendasari penelitian ini adalah banyaknya jumlah kasus 

plasenta previa di Makassar pada periode 2020-2021 namun belum ada 

penelitian terbaru mengenai plasenta previa. Penelitian terakhir mengenai 

plasenta previa di Kota Makassar adalah penelitian oleh Larasati et.al (2018) 

mengenai hubungan seksio sesarea dan paritas dengan kejadian plasenta 

previa, sedangkan faktor risiko lain seperti yang ingin dianalisa oleh penliti 

sekarang belum diteliti. Kasus terbanyak ada pada Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda merupakan. RSIA Ananda memiliki 167 catatan rekam medik ibu 

plasenta previa, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian di RSIA 

Ananda Makassar (RSIA Ananda Makassar, 2021). 
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Berdasarkan uraian diatas perdarahan selalu menjadi penyebab pertama 

angka kematian ibu. Plasenta merupakan jaringan yang memiliki fungsi 

penting untuk keberlangsungan hidup janin dalam tubuh ibu, namun jika letak 

plasenta tidak sesuai tempatnya maka bisa menyebabkan perdarahan dan 

membahayakan ibu. Jenis perdarahan tersebut adalah perdarahan antepartum 

yang disebabkan oleh plasenta previa.  Kasus plasenta previa masih banyak 

terjadi namun penelitian tentang perdarahan antepartum di Makassar 

khususnya untuk plasenta previa masih kurang. oleh karena itu penulis tertarik 

meneliti faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian plasenta previa di 

RSIA Ananda Makassar.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apa saja faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

plasenta previa di RSIA Ananda Makassar? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian plasenta previa. 

b. Tidak ada hubungan antara jarak kelahiran dengan kejadian plasenta 

previa 

c. Tidak ada hubungan antara riwayat seksio sesarea sebelumnya dengan 

kejadian plasenta previa. 

d. Tidak ada hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian plasenta 

previa. 
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e. Tidak ada hubungan antara riwayat kuretase dengan kejadian plasenta 

previa. 

f. Tidak ada hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian plasenta 

previa.  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian plasenta previa. 

b. Ada hubungan antara jarak kelahiran dengan kejadian plasenta previa 

c. Ada hubungan antara riwayat seksio sesarea dengan kejadian plasenta 

previa. 

d. Ada hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian plasenta previa. 

e. Ada hubungan antara riwayat kuretase dengan kejadian plasenta previa. 

f. Ada hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

No. 
Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1.  Usia Ibu 

 

 

 

 

Lama waktu hidup seseorang 

sejak dilahirkan dalam 

hitungan tahun pada 

kelompok ibu hamil yang 

terdiagnosis plasenta previa 

dan diteliti.  

Rekam Medis 
➢ Parameter Usia Ibu (Maria & Yohanes, 2015) 

1. Usia Berisiko Tinggi (<20 tahun dan >35 tahun)  

2. Usia berisiko rendah (20-35 tahun) 

Ordinal 

2. Jarak 

kelahiran 

Selisih waktu antara kelahiran 

anak  sebelumnya dengan 

Rekam Medis 
➢ Parameter Jarak Kelahiran  (Mayang Sari & Budianto, 2021). 

1. Berisiko tinggi (<2 tahun) 

Ordinal 
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berikutnya   dalam hitungan 

bulan ataupun tahun pada 

kelompok ibu hamil yang 

terdiagnosis plasenta previa 

dan diteliti. 

2. Berisiko rendah (≥2 tahun) 

3. Riwayat 

Seksio 

Sesarea 

Riwayat tindakan insisi perut 

dan uterus yang pernah 

dialami ibu sebelumnya untuk 

mengeluarkan janin dengan 

indikasi tertentu. 

Rekam Medis 
➢ Parameter Riwayat Seksio Sesarea (Husain et al., 2019). 

1. Ada riwayat seksio sesarea 

2. Tidak ada riwayat seksio sesarea 

Nominal 

4. Jumlah 

Paritas 

Jumlah anak hidup yang 

pernah dilahirkan. 

Rekam Medis 
➢ Parameter Jumlah Paritas (Mariza & Purnamasari, 2021) 

1. Berisiko Rendah : ≤3x melahirkan 

2. Berisiko Tinggi : >3x melahirkan 

Ordinal 
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5. Riwayat 

Kuretase 

Riwayat tindakan 

membersihkan hasil konsepsi 

memakai kuret dengan 

indikasi tertentu. 

Rekam Medis 
➢ Parameter Riwayat Kuretase(Y. Asih & Idawati, 2016). 

1. Ada riwayat kuretase  

2. Tidak ada riwayat kuretase  

Nominal 

6. Riwayat 

Abortus 

Riwayat pengeluaran hasil 

konsepsi sebelum janin belum 

mampu hidup di luar 

kandungan dengan usia 

gestasi kurang  dari 20 

minggu. 

Rekam Medis 
➢ Parameter Riwayat Abortus (Syafitri & Suwardi, 2020). 

1. Ada riwayat abortus 

2. Tidak ada riwayat abortus  

Nominal 

Variabel Dependen 
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1.  
Kejadian 

Plasenta 

Previa 

Perdarahan yang disebabkan 

oleh letak plasenta yang 

berada pada segmen bawah 

rahim di usia kehamilan lebih 

dari 22 minggu. 

Rekam Medis ➢ Parameter Kejadian Plasenta Previa (Wahyu et al., 2019). 

1. Perdarahan antepartum dengan kausa plasenta previa 

2. Tidak ada perdarahan antepartum dengan kausa plasenta 

previa 

Nominal 

 



 

11 
 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas dan menganalisis hubungan usia ibu, jarak 

persalinan, riwayat seksio sesarea, riwayat plasenta previa sebelumnya, 

riwayat kuretase dan riwayat abortus terhadap kejadian plasenta previa di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2020-2021. Instrumen 

penelitian ini adalah rekam medis pasien yang merupakan data sekunder. 

  



 

12 

 

E. Kajian Pustaka 

Tabel 2. Kajian Pustaka 

No Penelitian/

Tahun 

Judul Metode Jumlah 

Sampel 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

1. Nurulhuda 

Mursalim, 

dkk. 2021 

 

Analisis Faktor 

Risiko yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Plasenta Previa 

 

Penelitian 

metode 

analitik 

dengan 

pendekatan 

case control. 

Total sampel 

100 dengan 

perbandingan 

kelompok 

kontrol 50 

dan 

kelompok 

kasus 50 

sampel. 

Data sekunder 

yang diambil 

dari  rekam 

medis ibu. 

Tidak terdapat  hubungan antara 

plasenta previa dengan paritas dan 

kehamilan gemelli, sedangkan untuk 

usia ibu dan riwayat gemelli 

didapatkan hubungan yang 

bermakna dengan kejadian plasenta 

previa. 
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2. Suryanti 

dan Ferru 

Daniele 

Martinus 

Sihombing, 

2019 

  

Hubungan Usia 

Ibu Hamil 

Dengan 

Kejadian 

Plasenta Previa 

di Rumah Sakit 

Camatha 

Sahidya Kota 

Batam. 

Penelitian 

operasional 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Total sampel 

sebanyak 135 

ibu dengan 

23 ibu 

berusia >35 

tahun dan 

112 ibu 

berusia 20-35 

tahun  

Data sekunder 

yang diambil 

dari  rekam 

medis ibu. 

Terdapat hubungan yang bermakna 

antara faktor risiko usia ibu dengan 

kejadian plasenta previa. 
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3. Haifa 

Wahyu, 

dkk. 2019 

  

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Plasenta Previa 

Penelitian 

observasional 

analtik 

dengan 

pendekatan 

case control. 

Total sampel 

sebanyak 74 

ibu dengan 

37 kelompok 

kasus dan 37 

kelompok 

kontrol. 

Data sekunder 

yang diambil 

dari  rekam 

medis ibu. 

Terdapat hubungan yang bermakna 

antara faktor usia ibu, paritas, 

riwayat seksio sesarea, riwayat 

kuretase, jarak kehamilan dengan 

kejadian plasenta previa. 

4. Endryani 

Syafitri dan 

Suyanti 

Suwardi, 

2018 

   

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Plasenta 

Previa di RSUP 

H. Adam Malik 

Penelitian ini 

menggunakan 

survei 

analitik 

dengan 

desain cross 

sectional. 

Total sampel  

yang 

mengalami 

plasenta 

previa 

sebanyak 54 

Data sekunder 

yang diambil 

dari  rekam 

medis ibu. 

Terdapat hubungan antara riwayat 

persalinan, riwayat abortus dan usia 

ibu dengan plasenta previa.   
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Medan Tahun 

2018 

ibu dari 

seluruh ibu 

hamil yang 

tercatat pada 

rekam medis 

RSUP H. 

Adam Malik 

tahun 2016-

2017. 
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5. Indah 

Trianingsih

, 2019   

Hubungan 

Riwayat Sectio 

Caeserea dan 

Riwayat 

Placenta Previa 

pada Kehamilan 

Sebelumnya 

dengan 

Kejadian 

Placenta Previa 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

analitik case 

control. 

Total sampel 

sebanyak 306 

ibu yaitu 

kelompok 

kasus dan 

kelompok 

kontrol 

masing 

masing 153 

ibu. 

Data sekunder 

yang diambil 

dari  rekam 

medis ibu. 

Terdapat pengaruh antara riwayat 

SC dan riwayat plasenta previa pada 

kehamilan sebelumnya dengan 

kejadian plasenta previa. 
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6. Sandra et 

al., 2021 

Analisis Faktor 

yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Kejadian 

Plasenta Previa 

pada Ibu 

Bersalin 

Penelitian 

analitik 

observasional 

dengan 

rancangan 

case control. 

Total sampel 

sebanyak 80 

ibu dengan 

40 kelompok 

kasus dan 40 

kelompok 

kontrol. 

Data sekunder 

yang diambil 

dari  rekam 

medis ibu. 

Paritas dan riwayat abortus 

merupakan faktor risiko yang 

berpengaruh degan kejadian plasenta 

previa sedangkan usia ibu dan 

riwayat SC bukan merupakan faktor 

yang berpengaruh pada kejadian 

plasenta previa di Rumah Sakit 

Umum Aliyah 2 Kota Kendari. 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan faktor risiko yang mempengaruhi kejadian plasenta 

previa di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan usia ibu dengan kejadian plasenta previa di 

RSIA Ananda Makassar. 

b. Mengetahui hubungan jarak kelahiran dengan kejadian plasenta previa 

di RSIA Ananda Makassar . 

c. Mengetahui hubungan antara riwayat seksio sesarea dengam kejadian 

plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. 

d. Mengetahui hubungan jumlah paritas sesarea dengan kejadian plasenta 

previa di RSIA Ananda Makassar. 

e. Mengetahui hubungan riwayat kuretase dengan kejadian plasenta 

previa di RSIA Ananda Makassar. 

f. Mengetahui hubungan riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa 

di RSIA Ananda Makassar. 

g. Mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh dengan 

kejadian plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. 

G. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 
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didapatkan di bidang kesehatan selama studi khususnya mengenai faktor 

yang meningkatkan risiko kejadian plasenta previa. 

b. Bagi pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah 

wawasan dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

berfokus pada kesehatan ibu dan anak. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan informasi bagi 

masyarakat mengenai faktor risiko yang berhubungan atau meningkatkan 

kejadian plasenta previa. 

d. Bagi Instansi 

1) Memberikan informasi tambahan kepada institusi di bidang kesehatan 

ibu dan anak khususnya mengenai hubungan faktor risiko yang diteliti 

dengan kejadian plasenta previa. 

2) Memberikan referensi tambahan sekaligus menjadi parameter dan dasar 

untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Plasenta Previa 

1. Definisi 

Plasenta previa adalah komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh 

plasenta yang berimplantasi di segmen bawah rahim sehingga menutupi 

sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Membesarnya rahim karena 

bertambahnya usia kehamilan ibu dapat memungkinkan plasenta yang 

berimplantasi di bawah rahim semakin meluas dan terlihat bermigrasi. 

Ostium uteri akan ikut meluas dan mendatar pada saat kala satu sehingga 

dapat mempengaruhi klasifikasi dari plasenta previa, oleh karena itu 

pemeriksaan ultrasonografi perlu dilakukan berkali-kali dalam asuhan 

antenatal ataupun intranatal (Prawirohardjo, 2014). 

Plasenta previa adalah plasenta yang berimplantasi di atas atau 

mendekati ostium serviks interna. Berdasarkan lokasinya plasenta previa 

terbagi menjadi empat. Plasenta previa merupakan penyebab perdarahan 

obstetric antepartum pada ibu hamil (Kemal et al., 2015) 

Plasenta previa merupakan plasenta yang letaknya tidak normal 

sehingga menutupi Sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Beberapa 

faktor predisposisi yang diketahui adalah grande multipara dan riwayat 

kuretase berulang. Terapi yang dilakukan untuk ibu yang mengalami 

plasenta previa  terbagi menjadi dua yaitu terapi ekspektatif dan aktif 
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(Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lambung Mangkurat, 2015) 

Plasenta yang berimplantasi sebagian atau seluruhnya di semen 

bawah rahim disebut plasenta previa. Gejala khas yang dirasakan ibu adalah 

perdarahan pervaginam tanpa rasa sakit namun dapat mengancam 

kehidupan ibu dan jamin. Ibu yang terdiagnosis plasenta previa harus segera 

dirujuk ke rumah sakit  (Konar, 2015). 

2. Epidemologi 

Penyebab perdarahan antepartum terbanyak disebabkan oleh 

plasenta previa. Insidensi kejadian plasenta previa adalah 0,5% - 1% dan 

80% kasus tersebut dialami oleh ibu multipara atau yang telah melahirkan 

berkali-kali. Insidensi kejadian plasenta previa juga meningkat pada usia ibu 

lebih dari 35 tahun dan jarak persalinan yang singkat, sehingga harus 

dilakukan program keluarga berencana untuk tindakan pencegahan (Konar, 

2015). 

Perdarahan antepartum terkhususnya plasenta previa dicatat oleh 

WHO  menyebabkan 15% - 20% kematian dengan kejadian 0,8% -1,2% per 

persalinan. Kejadian plasenta previa di negara maju kurang dari 1% 

sedangkan di negara berkembang berkisar di angka 1% - 2,4%, termasuk di 

Indonesia dengan kejadian 1,7% - 2,9% (Hartuti, 2018). Tercatat di 

Indonesia previalensi plasenta previa pada tahun 2009 sebanyak 4.726 kasus 

dengan 40 orang meninggal dunia, dan pada tahun 2010 total 4.409 kasus 

dengan 36 orang meninggal dunia (Larasati, 2018). 
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Perdarahan antepartum adalah kasus gawat darurat dengan kejadian 

sekitar 3% dari semua persalinan. Kasus plasenta previa  di Indonesia pada 

tahun 2009 tercatat sebanyak 4.726 kasus dengan 40 ibu meninggal dunia. 

Tahun 2010 total kasus plasenta previa adalah 4409 kasus dan didapati 36 

orang meninggal dunia. Data dari RSUD dr. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar 

Lampung tahun 2011 tercatat kasus plasenta previa sebanyak 29 atau 3% 

dari 954 persalinan. Tercatat kasus plasenta previa di rumah sakit lainnya 

yaitu RSUD Dr. Hi. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung tahun 2011 

sebanyak 117 orang mengalami plasenta previa dari total 3856 total 

persalinan (Trianingsih, 2019). 

Tercatat 396 kasus plasenta previa di Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2019  dengan beberapa faktor risiko yang menyertai seperti usia ibu, 

kasus plasenta previa terjadi lebih banyak pada ibu dengan usia di atas 30 

tahun. Kasus plasenta previa pada ibu dengan kehamilan ganda juga lebih 

sering terjadi daripada pada ibu dengan kehamilan tunggal. Faktor risiko 

lainnya juga mempengaruhi seperti paritas,  jarak kehamilan, riwayat seksio 

sesarea, riwayat abortus dan sebagainya. Perkembangan teknologi dan 

penggunaan alat seperti ultrasonografi  dapat memungkinkan deteksi 

plasenta previa lebih dini sehingga insidensi yang didapatkan lebih tinggi 

(Prawirohardjo, 2014). 
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3. Klasifikasi 

Klalsifikasi plasenta previa terbagi menjadi 4 yaitu : 

a. Plasenta previa totalis atau komplit, letak plasenta yang menutupi 

seluruh ostium uteri internum. 

b. Plasenta previa parsialis, letak plasenta yang menutupi sebagian ostium 

uteri internum. 

c. Plasenta previa marginalis, letak plasenta yang tepinya berada pada 

pinggir ostium uteri internum 

d. Plasenta letak rendah, letak plasenta pada segmen bawah rahim dengan 

tepi bawah berada kurang dari dua senti meter dari ostium uteri 

internum. Jarak yang lebih dari dua senti meter dikatakan plasenta 

dengan letak normal (Prawirohardjo, 2014). 

Klasifikasi plasenta previa berdasarkan USG terbagi menjadi 4 yaitu : 

a. Derajat I : Plasenta sudah melampaui segmen terendah rahim. 

b. Derajat II : Plasenta sudah mencapai ostium uteri internum. 

c. Derajat III : Plasenta telah terletak pada sebagian ostium uteri internum. 

d. Dejarat IV : Plasenta sudah berada tepat menutupi ostium uteri internum 

(Konar, 2015). 
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Gambar 1.Klasifikasi Plasenta Previa (Konar, 2015).  

4. Etiologi 

Penyebab sel-sel trofoblas dari blastokista melakukan implantasi 

pada segmen bawah rahim belum diketahui dengan pasti. Vaskularisasi 

yang tidak seimbang dan tidak memadai pada uterus menjadi salah satu teori 

plasenta previa, hal ini disebabkan karena atrofi dan radang pada uterus 

yang menyebabkan implantasi abnormal. Paritas tinggi, usia lanjut, bekas 

bedah sesar, kuretase, miomektomi dan lainnya berperan menjadi faktor 

risiko plasenta previa. Pada perempuan perokok dijumpai insidensi plasenta 

previa lebih tinggi dua kali lipat. Hipoksemia yang disebabkan pembakaran 

rokok menyebabkan plasenta hipertrofi dan bisa menutupi ostium uteri 

internum (Prawirohardjo, 2014). 

Faktor predisposisi lainnya seperti usia lanjut, pada ibu usia lanjut 

organ reproduksi dan proses fisiologis implantasi tidak seoptimal dulu, 

sehingga bisa menyebabkan kelainan letak implantasi (Kemal et al., 2015)  
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Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai penyebab plasenta 

previa yaitu : 

a. Dropping down theory : Ovum yang sudah dibuahi menuju ke bawah 

untuk berimplantasi pada segmen bagian bawah, hal ini bisa disebabkan 

desidua uterus bagian atas memiliki masalah. Zona pelusida pada 

morula harusnya sudah menghilang ketika mulai memasuki bagian atas 

uterus sehingga implantasi bisa dimulai, namun karena zona pelusida 

tidak bisa dihilangkan oleh cairan yang ada di dalam uterus atas maka 

keterlambatan inilah yang bisa menyebabkan blastokitas berimplantasi 

di segmen bawah rahim. Teori ini menjelaskan pusat terbentuknya 

plasenta previa (Konar, 2015).  

b. Persistence of chorionic activity : Aktivitas abnormal pada korion janin, 

yang menyebabkan implantasi berlebihan karena adanya kontak antara 

korion dan desidua kapsularis. Desidua kapsularis lama kelamaan akan 

rusak dan bisa ditembus oleh vili korion ke dalam desidua vera, hal ini 

akan menyebabkan plasenta mudah meluas ke bagian bawah rahim. 

Teori ini juga menjelaskan terjadinya plasenta akreta (Konar, 2015).  

c. Defective decidua : Keadaan lanjutan dari teori sebelumnya, yaitu 

bagian desidua yang rusak menyebabkan vili korion mencari sumber 

nutrisi lain di segmen bawah rahim,  vil korion akan mudah menginvasi 

miometrium dan akan meyebabkan plasenta akreta, inkreta ata perkreta. 
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d. Big surface os the placenta : Keadaan ini disebabkan biasanya karena 

plasenta yang besar sesuai dengan kebutuhan bayi kembar, sehingga 

bisa menginvasi bagian bawah rahim (Konar, 2015). 

Penyebab utama atau penyebab pati plasenta previa tidak diketahui, 

namun banyak teori yang berhubungan dengan kerusakan endometrium 

dan jaringan parut yang terbentuk dalam uterus. Faktor risiko yang 

berhubungan dengan plasenta previa adalah usia ibu, multiparitas, 

riwayat seksio sesarea, dan riwayat plasenta previa (Rami, 2015) 

Hasil konsepsi membutuhkan lingkungan yang kaya oksigen dan 

kolagen untuk berimplantasi. Lapisan luar dari zigot terbuat tadi sel 

trofoblas yang akan berdiferensiasi dan berkembang menjadi plasenta dan 

membran fetus. Trofoblas yang beradhesi dengan desidua basalis di 

endometrium adalah proses yang normal, namun karena adanya jaringan 

parut atau laserasi pada endometrium maka tidak ada lingkungan yang 

cukup untuk implantasi zigot di dalam endometrium (Lei Jing, Guei Wei, 

2018) 

5. Patofisiologi 

Plasenta yang berimplantasi di segmen bawah rahim sangat mudah 

menyebabkan perdarahan. Usia kehamilan ibu trimester ketiga adalah 

proses awal segmen bawah rahim mendatar dan meluas, misalnya isthmus 

uteri. Plasenta yang berimplantasi di segmen bawah rahim seiringan dengan 

mendatarnya isthmus uteri maka plasenta akan mengalami laserasi, karena 

tapak atau dasar plasenta tidak kuat sehingga mudah lepas. Saat serviks 
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mendatar (effacement) dan membuka (dilatation) bagian plasenta juga akan 

mudah lepas dan menyebabkan perdarahan. Perdarahan tersebut bersumber 

dari sirkulasi bagian maternal, oleh karena itu saat ibu mengalami plasenta 

previa akan terjadi perdarahan yang tidak bisa dihindari (unavoidable 

bleeding). Perdarahan akan terus terjadi karena segmen bawah rahim tidak 

memiliki kemampuan kontraksi yang kuat untuk menutup perdarahan. 

Segmen bawah rahim akan terus menerus mendatar dan meluas secara 

progresif yang akan menyebabkan plasenta mengalami laserasi dan 

perdarahan berulang, laserasi yang ditimbulkan tidak bisa tertutup dengan 

optimal (Prawirohardjo, 2014).  

Ibu yang mengalami plasenta previa totalis akan timbul gejala 

perdarahan lebih awal pada usia kehamilannya, karena segmen bawah 

bagian terbawah terbentuk lebih dahulu sehingga laserasi akan timbul di 

dekat ostium uteri internum. Ibu yang mengalami plasenta previa marginalis 

atau parsialis perdarahan baru terjadi pada waktu mendekati persalinan.  

Perdarahan pertama bisa terjadi pada kehamilan dibawah 30 minggu tetapi 

lebih banyak terjadi pada usia kehamilan 34 minggu keatas. Laserasi yang 

timbul di dekat ostium uteri internum akan mudah mengalir keluar uterus 

dan tidak membentuk hematom retroplasenta yang dapat merusak jaringan 

uterus lebih luas, oleh karena itu jarang terjadi koagulopati pada ibu plasenta 

previa (Prawirohardjo, 2014).    

Ibu yang terdiagnosis plasenta letak rendah bisa sembuh atau letak 

plasenta bisa kembali normal, hal ini dikarenakan plasenta akan bertumbuh 
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ke arah fundus dan meninggalkan bagian distal, jika di bagian distal sudah 

terjadi banyak laserasi atau perdarahan. Perdarahan yang terjadi di segmen 

bawah rahim akan membuat tempat implantasi plasenta kekurangan oksigen 

dan plasenta mencari tempat baru untuk memenuhi kebutuhan janin, 

pertumbuhan plasenta ke arah fundus akan membuat jarak serviks dan 

plasenta menjadi jauh. Aliran darah yang tidak adekuat pada endometrium 

bisa disebabkan beberapa hal, misalnya karena kebiasaan merokok yang 

akan merusak endotel pembuluh darah sehingga aliran darah tidak bisa 

terhantarkan dengan optimal. Penyakit kronik seperti hipertensi juga bisa 

dengan mekanisme yang sama yaitu rusaknya endotel vaskular karena 

konstriksi yang terlalu lama, ataupun karena adanya tumor yang bisa 

menjadikan pembuluh darah obstruksi(Feng et al., 2018). 

Dinding segmen bawah rahim yang tipis dan mendatar sangat mudah 

untuk diinvasi oleh vili  dan trofobals sehingga mudahnya melekat plasenta 

dan menyebabkan plasenta akreta inkreta, dan perkreta. Plasenta perkreta 

dapat menembus sampai keluar bagian uterus termasuk organ di dekatnya 

yaitu vesika urinaria. Dinding segmen bawah rahim yang tipis juga perlu 

diperhatikan karena mudah robek, dua kondisi ini perlu perhatian lebih dan 

penanggulangan yang tepat agar tidak terjadi (Dippel, 2022). 

Plasenta yang bertumbuh lambat dan tidak elastis dengan perluasan 

segmen bawah rahim yang bersifat progresif akan menyebabkan terbukanya 

pembuluh darah uteroplasenta dan akhirnya memicu perdarahan, karena hal 

ini merupakan keadaan fisiologis sehingga perdarahan tidak bisa dihindari 
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atau tidak ada kompensasi dari tubuh. Penyebab dari hal ini juga bisa dipicu 

dengan pemeriksaan dalam vagina yang tidak berhati-hati atau koitus. 

Sebagian besar perdarahan bersumber dari pembuluh darah ibu, namun 

darah janin juga bisa keluar melalui vili yang robek saat plasenta terlepas. 

Perluasan plasenta juga bisa timbul karena alasa fisiolgis, misalnya 

kehamilan gemelli, karena janin yang dikandung butuh suplementasi 

oksigen dan nutrisi yang lebih banyak yang akan menyebabkan ekspansi 

plasenta dan akhirnya menjadi plasenta previa (Konar, 2015). 

6. Manifestasi Klinis 

Gejala klinik yang dapat ditemukan adalah perdarahan dari uterus 

keluar melalui vagina tanpa rasa nyeri. Perdarahan biasanya terjadi pada 

akhir semester dua ke atas. Perdarahan yang pertama kali muncul akan 

berhenti sendiri, perdarahan selanjutnya terjadi tanpa sebab dan berulang. 

Setiap perdarahan yang dialami ibu volumenya akan semakin bertambah. 

Ibu yang didagnosis plasenta letak rendah akan mengalami perdarahan pada 

saat mulai persalinan sampai pasca persalinan karena tidak ada kontraksi 

kuat di segmen bawah rahim. Robekan lebih mudah terjadi pada plasenta 

previa, terutama pada tindakan pengeluaran plasenta atau manual plasenta. 

Plasenta yang berada di segmen bawah rahim akan teraba saat palpasi 

abdomen, ditemukan bagian terbawah janin masih berada di atas simfisis 

namun letak janin tidak dalam letak memanjang.  Palpasi abdomen tidak 

membuat ibu merasa nyeri dan perut ibu tidak terasa tegang. Dalam kasus 
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plasenta previa diperlukan pemeriksaan USG selain itu terjadi kelainan letak 

pada janin  (Baldwin et al., 2018). 

Satu-satunya gejala pada plasenta previa adalah perdarahan 

pervaginam. Perdarahan yang dialami bersifat spontan, tiba-tiba, tanpa 

sebab, dan berulang kali. Perdarahan yang dialami tidak berhubungan 

dengan aktivitas, bisa terjadi saat ibu sedang tidur dan pada saat bangun ibu 

akan melihat banyak darah, perdarahan juga tidak disertai nyeri. Penyebab 

pasti terlepasnya plasenta adalah trauma  atau hipertensi. Sebagian besar 

kasus perdarahan yang disebabkan plasenta previa terjadi sebelum usia 

kehamilan 38 minggu, perdarahan yang lebih awal menandakan derajat 

yang lebih parah. Tanda umum seperti pucat, lemas karena kehilangan darah 

juga terjadi pada ibu yang mengalami perdarahan kausa plasenta previa, 

oleh karena itu plasenta previa harus dibedakan dengan anemia defisiensi 

besi karena gejalanya yang sama. Gejala klinis tidak hanya dilihat dati 

luarnya saja namun dibutuhkan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk 

diagnosa pasti pasien (Peng et al., 2019). 

7. Penegakan Diagnosis 

a. Anamnesis 

Gejala dan tanda yang ibu rasakan adalah perdarahan tanpa nyeri, 

perlu diperhatikan usia kehamilan ibu harus diatas 22 minggu untuk 

mendiagnosis plasenta previa, dokter juga wajib bertanya mengenai 

faktor risiko yang mungkin meningkatkan kejadian plasenta previa pada 
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pasien seperti, usia ibu, dan riwayat seksio sesarea. Tanyakan mengenai 

bagaimana karakteristik darah yang keluar, jika plasenta previa maka 

akan keluar darah segar (Kemal et al., 2015) 

Gejala khas pada plasenta previa adalah perdarahan berulang tanpa 

sebab seperti trauma dan tanpa rasa nyeri. Gejala ini bisa disertai 

kontraksi atau tidak, namun kebanyakan tidak karena kemampuan 

segmen bawah rahim untuk berkontraksi tidak kuat (Kemal et al., 2015).  

b. Pemeriksaan Fisis 

Pemeriksaan umum seperti tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut 

nadi, suhu dan pernapasan perlu diukur untuk melihat apakah ada tanda-

tanda syok. Tekanan darah dibawah normal, denyut nadi takikardi atau 

bradikardi, dan pernapasan cepat diiringi dengan wajah pucat bisa 

dikategorikan ibu syok. Selalu periksa keadaan perut dan janin ibu, 

bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul karena belum 

waktunya. Denyut jantung janin wajib diperiksa untuk melihat apakah 

ada tanda gawat janin atau tidak (Kemal et al., 2015). Selain 

pemeriksaan abdomen, bagian terendah janin belum masuk pintu atas 

panggul, pemeriksaan spekulum juga dilakukan. Tampak darah yang 

berasal dari ostium uteri eksternum jika memakai spekulum (Bagian 

Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lambung Mangkurat, 2015). 
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Terdapat beberapa hasil pemeriksaan abdomen dan juga organ 

reproduksi bagian luar : 

1. Ukuran uterus sebanding atau sama dengan usia gestasi. 

2. Uterus teraba rileks, lembut dan elastik tanpa adanya rasa tegang. 

3. Malpresentasi seperti letak sungsang sering terjadi, terutama pada 

kehamilan kembar. 

4. Denyut jantung janin tetap ada, kecuali pada pelepasan plasenta 

masif dan pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Denyut jantung 

janin melambat karena tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. 

5. Inspeksi vulva, tujuannya untuk mengetahui perdarahan apakah 

masih terjadi atau tidak. Vulva akan berwarna merah terang. 

6. Pemeriksaan vagina, pemeriksaan ini tidak boleh dilakukan di luar 

ruangan operasi, karena bisa menyebabkan pelepasan plasenta 

(Konar, 2015).  

Pemeriksaan vaginal toucher menggunakan dua jari telunjuk 

dan jari tengah, kemudian raba forniks posterior untuk mendapatkan 

kesan bantalan antara jati di bagian bawah rahim. Jari perlahan – 

lahan dimasukkan dan meraba jaringan plasenta untuk mengetahui 

derajat plasenta previa, jika plasenta marginalis maka akan terapi 

dengan miotomi dan diberi oksitoksin drip untuk mempercepat 

persalinan (Lei Jing, Guei Wei, 2018). 
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c. Pemeriksaan Penunjang 

Ultrasonografi adalah pemeriksaan paling mudah dan akurat 

dilakukan, USG dapat langsung menegakan diagnosis plasenta previa 

dan dapat mengetahui taksiran berat badan janin. Pemeriksaan 

laboratorium golongan darah, kadar hemoglobin, hematokrit, waktu 

perdarahan dan pembekuan juga perlu dilakukan karena bisa  mencari 

golongan darah sesuai dengan pasien, dan mengetahui derajat anemia 

(Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lambung Mangkurat, 2015). 

Alat radiologi lainnya yang bisa dipakai untuk mendiagnosis plasenta 

previa adalah : 

1. Sonografi, lebih aman untuk melokalisir plasenta previa. Sonografi 

membantu menilai janin dari ukuran dan statusnya.  

a. Transabdominal ultrasound (TAS), keakuratan setelah usia ibu 

kehamilan ibu 30 minggu adalah 98%.  

b. Transvaginal ultrasound (TVS), transuder dimasukkan ke dalam 

vagina tanpa menyentuh rahim, keakuratannya 99% 

c. Transperineal ultrasound, kejelasan gambar dan keakurasian 

97-100% 

d. Color doppler flow study, dapat melihat vaskularisasi pada 

uteroplasenta yang mengalami pelepasan. 
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Gambar 2. USG Plasenta Previa (Konar, 2015). 

2. Magnetic resonance imaging, dipakai untuk gambaran yang lebih 

jelas khususnya untuk plasenta akreta namun pemakaian MRI butuh 

waktu banyak dan tidak terjangkau (Konar, 2015).  

8. Tatalaksana 

a. Tatalaksana Umum 

• Tidak melakukan pemeriksaan dalam sebelum ada kesiapan dan 

ketersediaan seksio sesarea, pemeriksaan inspekulo dilakukan 

secara hati-hati untuk menentukan sumber perdarahan 

• Perbaiki kekurangan cairan atau darah dengan memasang infus 

cairan intravena yaitu NaCl 0,9% atau Ringer Laktat. 

• Perdarahan yang banyak dan masih berlangsung membutuhkan 

seksio sesarea tanpa memperhitungkan usia kehamilan 

• Perdarahan sedikit dan berhenti, janin hidup tapi prematur 

pertimbangkan terapi ekspektatif.  
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• Selalu pantau kesejahteraan janin dengan USG (Dippel, 2022). 

b. Tatalaksana Khusus 

• Terapi Konservatif 

Usaha agar janin tidak terlahir prematur  

- Syarat terapi ekspektatif 

1. Kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang berhenti 

atau tanpa pengobatan tokolitik. 

2. Belum ada tanda inpartu, seperti his persalinan. 

3. Keadaan umum ibu masih cukup  baik, yaitu kadar 

hemoglobin masih dalam batas normal. 

4. Janin masih hidup dan kondisi janin baik. 

Syarat lainnya adalah usia kehamilan ibu harus kurang dari 

37 minggu atau berat badan janin kurang dari 2500 gram 

(Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 2015). 

- Rawat inap, tirah baring dan berikan antibiotika profilaksis. 

- Lakukan pemeriksaan USG untuk memastikan derajat dan letak 

plasenta. 

- Berikan tokoltik bila ada kontraksi, pemberian tokolitik 

dikombinasikan dengan bethamethason 12 mg IV dosis tunggal 

untuk pematangan paru janin. 

1. MgSO4 4g IV dosis awal dilanjutkan 4g setiap 6 jam  

2. Nimfedipin 3x20 mg/hari 
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- Perbaiki anemia dengan sulfas feorus atau feorus fumarate per 

oral 60 mg selama 1 bulan 

- Pastikan tersedianya sarana transfusi. 

- Penarahan berhenti dan waktu mencapai 37 minggu masih lama, 

ibu dapat dirawat jalan dengan pesan segera kembali ke rumah 

sakit jika terjadi perdarahan kembali (Lockwood & Stieglitz, 

2022). 

• Terapi Aktif 

- Rencanakan terminasi kehamilan jika : 

1. Usia kehamilan cukup bulan 

2. Janin mati  atau menderita anomali atau keadaan yang 

mengurangi kelangsungan hidupnya (contoh anensefali) 

3. Perdarahan aktif dan banyak, segera lakukan terapi aktif 

tanpa memandang usia kehamilan (Lockwood & Stieglitz, 

2022). 

- Plasenta letak rendah atau marginalis dengan perdarahan sangat 

sedikit, presentasi kepala dapat dilakukan pemecahan selaput 

ketuban dan persalinan pervaginaan masih memungkinkan, jika  

tidak lahirkan dengan seksio sesarea (Eliagita et al., 2019). 

- Persalinan yang dilakukan dengan seksio sesarea kemudian 

terjadi perdarahan dari tempat plasenta maka : 

1. Jahit lokasi  perdarahan dengan benang 
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2. Pasang infus oksitoksin 10 unit 500 ml cairan IV dengan 

kecepatan 60 tetes/menit. 

 

Gambar 3. Tatalaksana Plasenta Previa (Konar, 2015). 

3. Perdarahan terjadi saat pascasalin, segera lakukan 

penanganan seperti ligase arteri dan histerektomi (Kemal et 

al., 2015) 

• Seksio Sesarea dilakukan dalam keadaan : 

- Plasenta previa dengan perdarahan masif. 

- Plasenta previa totalis 

- Plasenta previa lateralis. 
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- Plasenta previa letak rendah dengan letak janin sungsang 

(Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 2015). 

Manajemen plasenta previa pada usia lebih dari sama dengan 36 

minggu dan janin yang kematangan parunya bagus harus segera dilahirkan 

melalui operasi seksio sesarea. Melakukan insisi uterus vertikal rendah pada 

saat laparotomi menjadi pilihan utama, karena aman. Perdarahan hebat yang 

membahayakan ibu mengindikasikan seksio sesarea tanpa memperhatikan 

usia kehamilan (Chan, 2017). 

9. Pencegahan 

Plasenta previa merupakan perdarahan obstetrik yang bisa 

membahayakan ibu, penyebabnya belum pasti walaupun sudah ada 

beberapa teori yang dikemukakan ahli. Meminimalkan kejadian plasenta 

previa dengan cara ibu harus menghindari faktor risiko. Perawatan 

antenatal  care yang baik dan optimal, ibu harus rajin untuk melakukan 

ANC agar bisa dideteksi lebih awal dan dapat ditangani lebih  awal. 

Diagnosis plasenta letak rendah pada usia kehamilan 20 minggu dapat 

dilakukan, setelah itu harus melakukan USG secara rutin dan diulang pada 

usia kehamilan 34 minggu untuk memastikan diagnosis. Perdarahan yang 

terjadi tidak boleh dilakukan, ibu harus segera sadar dan menuju fasilitas 

kesehatan terdekat. Melakukan pemeriksaan lanjutan seperti USG doppler 

untuk mendeteksi adanya plasenta akreta (Konar, 2015). 
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Tindakan yang dapat dilakukan di rumah adalah, ibu langsung di 

baringkan di tempat tidur. Menilai kehilangan darah bisa dilihat dari pakaian 

yang terkena darah, kemudian ukur denyut nadi dan tekanan darah ibu. 

Melakukan inspeksi abdomen dan menandai ketinggian rahim. Tidak boleh 

melakukan pemeriksaan dalam, setelah itu segera pindahkan ibu ke rumah 

sakit yang dilengkapi fasilitas transfusi darah, seksio sesarea darurat dan 

unit perawatan intensif neonatus. Pemasangan cairan infus harus tetap 

dilakukan mulai dari rumah dan pasien harus ditemani dua atau tiga orang 

dan setidaknya salah satunya bisa mendonorkan darah (Dippel, 2022). 

10. Komplikasi  

Komplikasi dari plasenta previa adalah syok dengan berbagai 

tingkat, kemudian risiko mal presentasi bayi dengan posisi sungsang dan 

transversal meningkat. Bayi juga bisa dilahirkan secara prematur bila 

perdarahan banyak dan harus dilahirkan secara seksio sesarea. Perdarahan 

masif tanpa penanganan yang baik akan menyebabkan kematian ibu selama 

periode antepartum, intrapartum ataupun postpartum. Infeksi ataupun 

emboli juga bisa menyebabkan kematian pada operasi yang tidak dilakukan 

dengan hati-hati (Comitte on Practice Bulletins Obsstetrics, 2017). 

Komplikasi yang terjadi saat persalinan berlangsung adalah ketuban 

pecah dini, prolaps tali pusat yang disebabkan oleh perlekatan tali pusat 

yang tidak normal. Dilatasi serviks yang lambat karena adanya perlekatan 

plasenta pada bagian bawah rahim. Perdarahan intrapartum juga terjadi 

karena usaha pemisahan plasenta lebih lanjut dengan dilatasi serviks. 
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Perdarahan postpartum  karena retraksi yang tidak sempurna  dari segmen 

bawah rahim tempat implantasi plasenta. Plasenta yang berimplantasi di 

segmen bawah rahim yang tipis akan mudah bagi trofoblas menerobos  ke 

dalam miometrium bahkan perimetrium dan menjadi sebab plasenta akreta, 

inkreta dan perkreta bisa menjadi komplikasi yang menyebabkan kematian 

ibu, tindakan untuk plasenta akreta ada histeroktomi. Retensio plasenta 

setelah kala dua dan peningkatan insidensi manual plasenta sehingga bisa 

membuat perdarahan postpartum dan menyebabkan anemia. Kemungkinan 

sepsis juga meningkat karena insidensi operasi meningkat (Konar, 2015). 

Serviks dan segmen bawah rahim rapuh dan memiliki banyak 

vaskularisasi sehingga sangat potensial untuk robek diserta perdarahan yang 

banyak, dibutuhkan pemasangan tampon atau ligase arteria hipogastrika 

setelah itu harus dilakukan histeroktomi total (Sanad et al., 2018). 

Komplikasi bagi janin adalah berat lahir rendah karena efek 

persalinan prematur baik spontan ataupun diinduksi. Perdarahan kecil yang 

berulanng menyebabkan insufisiensi plasenta kronik dan hambatan 

pertumbuhan janin. Asfiksia dan kematian intrauterine juga sering terjadi 

karena efek pemisahan dini plasenta.  Malformasi kongenital sering terjadi 

pada plasenta previa, morbiditas dan mortalitas  ibu dan janin akibat 

plasenta  previa juga cukup tinggi (Sanad et al., 2018). 

Komplikasi lain dari plasenta previa yang dilaporkan selanjutnya 

adalah solusio plasenta (13,8%), kelainan letak janin atau malpresentasi 
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(2,8%), perdarahan postpartum (1,7%) dan kematian maternal  karena syok 

hipovolemik (50%) (Prawirohardjo, 2014). 

11. Prognosis 

Prognosis plasenta previa semakin hari semakin membaik, hal ini 

didukung dengan diagnosis yang lebih dini dan tidak invasif dengan 

menggunakan USG. Ketersediaan transfusi darah, infus cairan juga sudah 

mencukupi. Prognosis untuk janin masih belum baik karena tidak bisa 

terlepas dari kelahiran prematur baik spontan ataupun dengan induksi seksio 

sesarea. Kelahiran prematur masih belum bisa dihindari walaupun tindakan 

konservatif dilakukan (Rami, 2015).  

Penurunan angka kematian yang disebabkan plasenta previa 

disebabkan oleh diagnosis dini bahkan sebelum adanya perdarahan, 

ketersediaan fasilitas transfusi darah gratis, antibiotik ampuh tindakan 

seksio sesarea dengan ahli anestesi yang memiliki keterampilan yang baik. 

Faktor yang telah disebutkan diatas merupakan faktor yang menurunkan 

kematian ibu dari plasenta previa menjadi 1%-5%. Pasien yang dilarikan ke 

rumah sakit setelah perdarahan berulang karena riwayat pemeriksaan dalam, 

keterlambatan merujuk, kesulitan jalan dan transportasi merupakan 

penyebab umum ibu karena terjadi perdarahan dan syok. Risiko 

kekambuhan plasenta previa pada kehamilan berikutnya meningkat 

sebanyak delapan kali lipat (Feng et al., 2018). 
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Prognosis tidak baik karena kematian janin pada kasus plasenta 

previa berkisar 10-25%, penyebab kematian dan kecacatan janin adalah 

prematuritas yang biasanya sulit dihindari jika ibu mengalami perdarahan 

masif, sesak napas dan Malformasi kongenital (Konar, 2015). 

B. Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Plasenta Previa 

Usia ibu merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mempengaruhi 

kondisi organ reproduksi ibu khususnya uterus. Ibu hamil yang berusia <20 

tahun berisiko terkena plasenta previa karena hipoplasia dan tidak siapnya 

endometrium untuk menerima hasil konsepsi. Ketidaksiapan endometrium akan 

mempengaruhi vaskularisasi dan menjadi abnormal. Usia >35 tahun juga 

berisiko mengalami plasenta previa karena sklerosis pembuluh darah di dalam 

miometrium, hal ini tidak bisa dihindari karena penuaan ibu.  vaskularisasi yang 

tidak mencukupi ini akan menjadikan plasenta meluas ke segmen bawah rahim 

dan menjadi plasenta previa. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Mursalim 

et.al (2021) dengan hasil terdapat hubungan usia ibu dengan riwayat plasenta 

previa (Mursalim et al., 2021). 

Usia diatas 35 tahun akan menyebabkan kemungkinan sklerosis pembuluh 

darah arteri dan arteriole endometrium meningkat. Sklerosis pembuluh darah 

akan menyebabkan aliran darah tidak adekuat pada endometrium sehingga 

pemberian nutrisi pada plasenta tidak mencukupi dan bisa menyebabkan 

plasenta previa. Endometrium ibu dengan usia 35 tahun menurut teori menjadi 

kurang subur dan tidak mencukupi kebutuhan janin (Suryanti Sihombing & 

Martinus, 2019). 
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Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Haifa Wahyu (2018) yaitu ada  

hubungan antara usia ibu dan plasenta previa. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kejadian plasenta previa yang paling banyak 75,7% terjadi pada usia ibu dengan 

lebih dari 35 tahun. Hasil uji chi square antara usia ibu dan kejadian plasenta 

previa didapatkan ibu denga usia >35 tahun mempunyai risiko 13 kali lebih 

besar mengalami plasenta previa jika dibandingkan dengan ibu yang usia 

berisiko rendah (Wahyu et al., 2019). 

C. Hubungan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Plasenta Previa 

Jarak kelahiran adalah rentang waktu antara kelahiran dua anak. Jarak 

kelahiran yang dekat akan meningkatkan risiko persalinan seksio sesarea yang 

akan berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Ibu dengan kondisi sehat dapat 

memberikan pola asuh yang berkualitas pada anaknya. Jarak kelahiran yang 

ideal adalah 24 bulan atau 2 tahun, sebaliknya jika jarak kelahiran kurang dari 

dua tahun akan meningkatkan kejadian ruptur uteri atau  robekan uterus. 

Kondisi tersebut akan berdampak pada kejadian plasenta previa (Eliagita et al., 

2019). 

Jarak kelahiran yang dekat dapat menyebabkan komplikasi persalinan, 

karena kondisi ibu yang belum pulih. Kondisi endometrium yang belum pulih 

secara optimal sebagai tempat implantasi plasenta, oleh karena itu plasenta 

berusaha mencari tempat implantasi yang lebih baik, dan akhirnya meluas 

menuju segmen bawah rahim. Pemulihan dan pemenuhan kebutuhan zat gizi 

untuk ibu perlu dilakukan karena ibu juga sembari memberikan ASI untuk anak 

sebelumnya. Ibu yang jarak kelahirannya dekat tidak bisa memenuhi kebutuhan 



 

44 
 

janin yang sedang dikandungnya sekarang dengan optimal. Seorang ubu 

memerlukan waktu dua sampai lima tahun antara kehamilan agar pulih secara 

fisiologis dari persalinan (Wahyu et al., 2019). 

Kondisi ibu yang belum pulih terkhususnya kondisi endometrium di bagian 

fundus masih  belum siap menerima hasil konsepsi dan dijadikan tempat 

implantasi. Hal tersebut menyebabkan plasenta mencari tempat implantasi  

yang lebih baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh, proses penyembuhan sel, kondisi 

zat gizi ibu yang belum optimal namun harus memenuhi kebutuhan janin yang 

ada di dalam kandungannya sekarang (Mayang Sari & Budianto, 2021). 

Penelitian lainnya yang sesuai adalah penelitian oleh Wahyu et.al (2019) 

didapatkan jarak kelahiran memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian 

plasenta previa, dimana ibu yang memiliki jarak kelahiran ≤ 2 tahun memiliki 

empat kali lipat risiko lebih tinggi dari pada ibu dengan jarak kelahiran > 2 

tahun (Wahyu et al., 2019). 

Al-Qur’an menjelaskan mengenai beratnya seorang ibu saat masa 

kehamilan dan persalinan. Ibu juga bisa mengalami masalah dan komplikasi 

pada masa kehamilannya, salah satunya plasenta previa yang bisa 

mengakibatkan kematian. Q.S Luqman /34:14 berbunyi : 

 

نْسَانَ بِّوَالِّدَيْهِِّۚ حََلََتْهُ امُُّه نَا الَِّْ ْ  ٗ  وَّفِّصَالهُ وَهْنٍ  عَلهى  وَهْنًا ٗ  وَوَصَّي ْ  اِّلََِّ  عَ   فِِّ
ْ وَلِّوَالِّدَيْكَر امَيِّْ انَِّ اشْكُرْ لِِّ

يْ   ١٤َُ  الْمَصِّ  
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Terjemahnya : 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” 

 

Qur’an Surah Luqman ayat 14 menjelaskan agar manusia berbakti kepada 

kedua orang tuanya. Sebagai anak kita harus selalu mendengarkan perintah 

kedua orang tua karena seorang ibu telah bersusah payah menjaga kita pada 

masa kehamilan. Ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan, selama 

masa kehamilan ibu dengan sabar menahan sakit yang cukup berat. Ibu juga 

menyusui anaknya sampai usia dua tahun, banyak masa sulit yang dirasakan ibu 

saat merawat dan menyusui anaknya. Ibu dan ayah telah memberikan kasih 

sayang kepada anaknya dengan membesarkan, mendidik, menjaga, dan 

memenuhi kebutuhan anaknya usaha tersebut dilakukan tanpa mengharapkan 

balasan apa pun dari sang anak. Bersyukurlah kepada Allah kemudian berterima 

kasihlah kepada ayah dan ibu mu (Kementrian Agama RI, 2016). 

Tafsir tersebut menjelaskan seorang ibu mengalami banyak masa sulit saat 

masa kehamilan dan membesarkan anaknya, ditambah lagi dengan masalah dan 

komplikasi yang bisa menyebabkan kematian, contohnya perdarahan 

antepartum yang disebabkan plasenta previa.  

Jarak antara dua kelahiran anak dianjurkan minimal dua tahun, hal ini 

disebabkan karena ibu masih dalam masa menyusui anaknya yang sebelumnya 

selama dua tahun. Selama proses menyusui oksitoksin masih bekerja untuk 

mengeluarkan ASI ibu, jika ibu kembali hamil sebelum dua tahun maka bisa 
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terjadi  komplikasi lainnya. Uterus tempat menerima hasil konsepsi juga masih 

belum siap karena belum pulih dari kehamilan sebelumnya. Al-Qur’an 

menjelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf /46:15 yang berbunyi : 

Terjemahnya : 

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 

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

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

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

agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan 

kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan 

yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai 

kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, 

aku termasuk orang muslim.” 

Allah memerintahkan umatnya untuk  berbuat baik kepada kedua orang 

tuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Berbuat 

baik kepada kedua orang contohnya menghormatinya, memelihara, dan 

memberikan nafkah bisa ia sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Berbuat 

baik kepada kedua orang tua  yang telah meninggal adalah mendoakannya 

kepada Allah agar diberi pahala dan diampuni segala dosanya. Ibu 

mengandung anak penuh dengan kesulitan, penuh dengan perasaan gelisah, 

mual muntah dan sebagainya. Semakin lama usia kehamilan bertambah 

نْسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ اِّحْسَانًً رحَََ  نَا الَِّْ لُه  ٗ  وَحََْلُه ركُرْهًا  وَّوَضَعَتْهُ   كُرْهًا   ٗ  لَتْهُ امُُّهوَوَصَّي ْ  ثَ لهثُ وْنَ   ٗ  وَفِّصه

ٓ  رشَهْرًا الَّتِّْٓ انَْ عَمْتَ عَلَيَّ    نِّعْمَتَكَ   اشَْكُرَ  انَْ  اوَْزِّعْنِّْٓ   رَب ِّ   قاَلَ   سَنَةً    ارَْبعَِّيَْ   وَبَ لَغَ   ٗ  اشَُدَّه   بَ لَغَ   اِّذَا   حَت ه

ْ مِّ  ْ تُ بْتُ اِّليَْكَ وَاِّنّ ِّ  اِّنّ ِّ
ر
ْ ْ ذُر ِّيَّتِّ ْ فِِّ ىهُ وَاَصْلِّحْ لِِّ اً تَ رْضه ١٥نَ الْمُسْلِّمِّيَْ وَعَلهى وَالِّدَيَّ وَانَْ اعَْمَلَ صَالِِّ  
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semakin berat pula kesulitan yang dirasakan ibu. setelah anak lahir, ibu 

memelihara dan menyusuinya. Masa mengandung dan menyusui selama 30  

bulan atau sekitar 2 tahun, akan banyak risiko timbulnya masalah termasuk 

plasenta previa jika jarak kelahiran ibu kurang dari dua  tahun (Kementrian 

Agama RI, 2016). 

D. Hubungan Riwayat Seksio Sesarea dengan Kejadian Plasenta Previa 

Perubahan endometrium karena tindakan seksio sesarea bisa menyebabkan 

plasenta melakukan implantasi di bagian bawah rahim. Sesuai dengan 

penelitian Mursalim (2020) nilai p sebesar 0,035 kurang dari nilai 0,05 sehingga 

terdapat hubungan seksio sesarea dengan kejadian plasenta previa.  Ibu dengan 

riwayat seksio sesarea memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi dari pada ibu 

dengan persalinan pervaginam (Mursalim et al., 2021). 

Seksio sesarea dapat menimbulkan komplikasi seperti perdarahan, infeksi, 

thromboflebitis, cedera dengan atau tanpa fistula pada traktus urinairius, 

perlekatan organ pelvis pascaoperasi dan emboli. Banyak komplikasi yang bisa 

terjadi dan membuat lingkungan tempat implantasi tidak cukup  untuk plasenta, 

Komplikasi bisa terjadi dan tidak, jika komplikasi tidak terjadi masih ada 

laserasi atau jaringan parut yang belum pulih dan menyebabkan vaskularisasi 

kurang baik bagi janin, sebagai bentuk kompensasi plasenta akan meluas 

sehingga terjadilah plasenta previa (Y. Asih & Idawati, 2016). 

Sayatan pada dinding uterus saat tindakan seksio sesarea menyebabkan 

perubahan atrofi pada desidua dan berkurangnya vaskularisasi, hal tersebut 
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menyebabkan aliran darah untuk plasenta tidak cukup sehingga plasenta 

meluas. Endometrium bagian bawah yang tempatnya masih lebih baik akan 

dipakai untuk berimplantasi sehingga dapat menutup sebagian atau seluruh 

ostium uteri internum (Trianingsih et al., 2015). 

Penelitian Indah et. al (2015) membuktikan hipotesis ini yaitu ibu yang 

memiliki riwayat operasi caesar >2 kali mempunyai peluang yang besar 

mengalami plasenta previa dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat 

seksio sesarea atau memiliki riwayat seksio sesarea < 2 kali, hal ini dikarenakan 

wanita yang sudah melakukan 2 kali atau lebih seksio sesarea jaringan parutnya 

lebih banyak serta kecacatan pada fundus uteri atau dinding rahimnya secara 

otomatis lebih luas (Trianingsih et al., 2015). 

Dalm Al-Qur’an Allah juga melarang hambanya untuk meninggalkan 

generasi yang lemah, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah 

berfirman : 

Terjemahnya : 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 

kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” 

 Orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar 

mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang 

فًا خَافُ وْا عَ  عه َ وَلْيَ قُوْلُوْا قَ وْلًَ سَدِّيْدًاوَلْيَخْشَ الَّذِّيْنَ لَوْ تَ ركَُوْا مِّنْ خَلْفِّهِّمْ ذُر ِّيَّةً ضِّ  فَ لْيَ ت َّقُوا اللّ ه
لَيْهِّمْْۖ  



 

49 
 

lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk 

itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berkata lemah 

lembut, terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. 

Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri 

(Kementrian Agama RI, 2016). 

 Berdasarkan tafsir kementrian agama, kita tidak boleh 

meninggalkan keturuna kita dalam keadaan lemah. Hubungan dengan 

penelitian ini adalah salah satu faktor risiko yang riwayat persalinan seksio 

sesarea akan menurunkan imunitas janin, sehingga bayi yang lahir dengan 

seksio sesarea cenderung lebih lemah dan rentan dari pada bayi yang lahir 

pervaginam. Melahirkan melalui seksio sesarea adalah hal yang bisa dilakukan 

dengan indikasi medis, karena secara medis ibu harus melahirkan secara normal 

atau pervaginam. Ada beberapa ibu yang ingin melahirkan dan melakukan 

persalinan melalui seksio sesarea karena takut pada risiko yang terjadi didalam 

proses persalinan pervaginam (Kementrian Agama RI, 2016).  

E. Hubungan Jumlah Paritas dengan Kejadian Plasenta Previa 

Jumlah paritas berkaitan erat dengan kejadian plasenta previa. Plasenta 

previa lebih sering terjadi pada paritas tinggi, hal ini disebabkan karena 

vaskularisasi yang berkurang dan perubahan sel menjadi atrofi pada desidua 

karena persalinan sebelumnya. Aliran darah yang tidak cukup akan membuat 

plasenta memperluas permukaannya hingga bisa menutupi jalan lahir. Secara 

fisiologis plasenta berimplantasi di daerah korpus uteri kemudian pada 

kehamilan sebelumnya korpus uteri akan mengalami penurunan fungsi. 



 

50 
 

Penurunan fungsi korpus uteri disebabkan oleh degenerasi bekas luka 

implantasi sebelumnya sehingga plasenta akan mencari tempat lain yang lebih 

subur (Mariza & Purnamasari, 2021). 

Menurunnya kualitas endometrium akan menyebabkan vaskularisasi 

berkurang serta perubahan sel menjadi atrofi atau semakin kecil di bagian 

desidua basalis ibu. implanatasi plasenta yang berulang pada daerah fundus 

menyebabkan plasenta previa karena plasenta akan memperluas permukaannya 

utuk menemukan tempat yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen 

bagi janin. Plasenta akan menemukan sumber lain di segmen bawah janin, oleh 

karena itu ibu dengan paritas tinggi lebih berisiko mengalami plasenta previa 

dibanding ibu dengan paritas rendah, sehing terdapat hubungan antara paritas 

dan kejadian plasenta previa (Larasati, 2018). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

A.Mariza et.al (2021) didapatkan hasil penelitian terdapat hubungan antara 

paritas dengan kejadian plasenta previa. Ibu dengan paritas tinggi memiliki 

risiko 2 kali lebih tinggi untuk mengalami plasenta previa dibandingkan dengan 

ibu paritas rendah (Mariza & Purnamasari, 2021).   

F. Hubungan Riwayat Kuretase dengan Kejadian Plasenta Previa 

Kuretase adalah usaha untuk mengeluarkan jaringan sisa konsepsi dari 

uterus sebagai terapeutik dengan kuret. Kuretase menggunakan kuret akan 

menimbulkan luka yang cukup dalam pada dinding endometrium. Luka yang 

ditimbulkan dapat mengakibatkan gangguan vaskularisasi pada desidua 
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sehingga tempat implantasi plasenta yang bertugas untuk memberikan nutrisi 

pada janin tidak optimal. Secara fisiologis plasenta akan berusaha mencukupi 

kebutuhan nutrisi janin dengan melakukan kompensasi yaitu memperluas diri 

agar mencukupi kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan sebagian atau seluruh 

ostium uteri internum tertutup (Trianingsih et al., 2015).  

Kuretase adalah proses untuk melepaskan jaringan yang melekat pada 

dinding uterus dengan cara menginvasi sendok kuret ke dalam kavum uteri, 

Indikasi untuk melakukan kuretase adalah abortus inkomplit, aseptik, dan 

terdapat plasenta. Tindakan yang dilakukan akan menimbulkan beberapa 

komplikasi seperti perdarahan, perforasi, infeksi atau robekan dinding uterus. 

Robekan tisu akan memungkinkan terbentuknya jaringan parut dan pada 

kehamilan berikutnya jaringan parut akan meningkatkan risiko plasenta previa 

(Asih & Idawati, 2016).  

Analisis multivariat oleh Indah (2015) juga dilakukan dan hasilnya adalah 

ibu dengan riwayat kuretase berisiko lebih besar mengalami plasenta previa. 

Analisis multivariat dilakukan dengan mengontrol variabel umur, paritas, 

seksio sesarea, dan riwayat plasenta previa sebelumnya. Hasil penelitian ini 

juga sesuai dengan beberapa penelitian lainnya adalah Hershowit (1995) 

terdapat kecenderungan plasenta previa pada wanita dengan riwayat kuretase, 

kemudian teori oleh Prakosa (2003) mengatakan riwayat kuretase merupakan 

salah satu faktor risiko terjadinya plasenta previa (Trianingsih et al., 2015) .  
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G. Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Plasenta Previa 

Riwayat abortus dapat menjadi faktor risiko plasenta previa karena 

vaskularisasi yang berkurang akibat perdarahan. Terjadi perubahan atropi pada 

desidua karena persalinan sebelumnya sehingga aliran darah ke plasenta tidak 

cukup, kemudian plasenta bertumbuh pada segmen bawah uterus. Aliran darah 

yang tidak cukup akan menyebabkan plasenta meluas walaupun tidak selalu 

menyebabkan plasenta previa. Uji statistik yang dilakukan oleh Diana et al 

(2018) paritas dan riwayat abortus merupakan variabel paling dominan sebagai 

faktor risiko plasenta previa, perolehan nilai OR adalah 6,06 artinya riwayat 

abortus enam kali lebih berisiko (Diana Sitti Aras, Kurnaesih Een, 2018). 

Abortus merupakan faktor risiko plasenta previa, ibu yang memiliki  riwayat 

abortus empat kali berisiko mengalami plasenta previa. Abortus akan merusak 

dinding rahim, dan tempat plasenta berimplantasi akan terganggu. Abortus 

dapat meningkatkan luka parut di dinding endometrium. Abortus juga 

meningkatkan riwayat kuretase yang merupakan faktor risiko lainnya untuk 

kejadian plasenta previa (Guslatipa & Sari, 2020). 

Abortus adalah dikeluarkan hasil konsepsi sebelum mampu hidup di luar 

kandungan dengan usia kehamilan kurang dari 28 minggu riwayat abortus 

merupakan salah satu faktor risiko maternal yang dapat mengakibatkan 

komplikasi pada ibu hamil maupun bersalin. Riwayat abortus pada ibu hamil 

mempunyai risiko komplikasi yang dapat mempengaruhi kehamilan karena 

terdapat keadaan abnormal dari tubuh yaitu pernah mengalami kuretase untuk 

mengeluarkan jaringan dari kavum uteri sehingga akan terjadi disrupsi 
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endometrium atau luka endometrium yang mungkin akan mengganggu proses 

kehamilan selanjutnya yang akan menyebabkan komplikasi (Maria & Yohanes, 

2015). 

Ibu dengan riwayat abortus keadaan endometriumnya kurang baik atau 

subur untuk menerima hasil konsepsi yang menyebabkan plasenta mencari 

tempat lain yang baik vaskularisasinya di bagian segmen bawah uterus. (Puteri 

& Atika, 2021). 

Faktor risiko plasenta previa lain yang dijelaskan oleh Allah adalah 

mengenai abortus atau membunuh anak sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 31, 

Allah berfirman : 

Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh 

mereka itu sungguh suatu dosa besar.” 

 

Menurut tafsir kementrian agama dalam ayat ini Allah menegaskan 

bahwa membunuh anak-anak adalah dosa besar karena menghalangi tujuan 

hidup manusia. Tidak membiarkan anak hidup berarti memutus keturunan, 

yang berarti pula menumpas kehidupan manusia itu sendiri dari muka bumi. 

Membunuh anak karena takut kelaparan adalah salah satu tindakan berburuk 

sangka kepada Allah, bila tindakan ini dilakukan karena takut malu maka 

tindaka itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (Kementrian 

Agama RI, 2016).  

لَهُمْ كَانَ  كُمْر اِّنَّ قَ ت ْ  نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَاِّيََّّ
طْ  اً كَبِّيْاً وَلََ تَ قْتُ لُوْٓا اوَْلََدكَُمْ خَشْيَةَ اِّمْلََقرٍ خِّ  
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Allah SWT menegaskan hal serupa dalam surah lain yaitu surah Al-

An’am ayat 151 karena betapa pentingnya larangan ini untuk hambanya, 

Allah SWT berfirman : 

 

 

 

Terjemahnya : 

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan 

Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat 

baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah 

kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang 

tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 

kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan 

kepadamu agar kamu mengerti.” 

Allah memerintahkan manusia agar bertauhid dan jangan 

mempersekutukan-Nya, maka Allah memerintahkan manusia agar berbuat 

baik terhadap kedua orang tua.Yang dimaksud dengan berbuat baik 

terhadap kedua orang tua ialah menghormati keduanya, baik dengan 

perkataan maupun dengan perbuatan penuh rasa cinta dan kasih sayang, 

bukan karena takut atau terpaksa. Penghormatan tersebut wajib, di samping 

kewajiban anak membelanjai ibu bapaknya yang tidak mampu, sesuai 

dengan kesanggupan anak itu.Perintah berbuat baik kepada orang tua diikuti 

dengan larangan kepada orang tua membunuh anak mereka disebabkan 

kemiskinan yang menimpa mereka, karena Tuhan akan memberi rezeki 

kepada mereka dan anak-anak mereka (Kementrian Agama RI, 2016). 

لْوَالِّدَيْنِّ  شَيْ  اً ٗ  ۞ قُلْ تَ عَالَوْا اتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ الََّ تُشْرِّكُوْا بِّه   اِّحْسَانًًِۚ  وَّبِِّ

شَ مَا ظَهَرَ مِّ وَ  هُمْ ِۚوَلََ تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِّ  نََْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَاِّيََّّ
ن ْهَا وَمَا لََ تَ قْتُ لُوْٓا اوَْلََدكَُمْ مِّ نْ اِّمْلََقرٍ

لِْقَ ِّر ذهلِّكُ  ُ اِّلََّ بِِّ ْ حَرَّمَ اللّ ه ىكُمْ بِّهبطََنَِۚ وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِّ قِّلُوْنَ تَ عْ  لَعَلَّكُمْ  ٗ  مْ وَص ه  
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Faktor risiko kejadian plasenta previa adalah abortus, ada beberapa 

jenis abortus dalam dunia media, yang berhubungan dengan ayat diatas 

adalah abortus provokatus kriminalis. Abortus provokatus kriminalis adalah 

penguguran janin yang dilakukan tanpa indikasi medis apapun dengan 

alasan personal yang dimiliki ibu. Tentu saja jika dilihat dari segi medis hal 

ini tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan banyak komplikasi yang 

memebahayakan ibu serta Allah telah melarang hal ini dan dituangkan 

dalam Al-Qur’an (Kementrian Agama RI, 2016). 

Ayat-ayat diatas menjelaskan bagaimana hal buruk bisa datang, 

dalam hal ini adalah plasenta previa. Ada tiga jenis kejadian yang bisa 

terjadi pada manusia, pertama bala’ yaitu ujian yang menimpa seseorang. 

Bala’ adalah cara Allah SWT mengampuni dosa, menyucikan jiwa dan 

meninggikan derajat hambanya serta bala’ mutlak datangnya dari Allah 

SWT, sehingga bala’ bisa menjadi hal baik ataupun buruk tergantung dari 

sikap manusia yang menghadapinya. Kedua musibah, musibah berarti 

mengenai atau menimpa berhubugan erat dengan sesuatu yang tidak 

menyenangkan. Berbeda denga bala’ musibah terjadi karena ulah manusia 

sendiri namun tetap datang atas izin Allah SWT. Musibah bertujuan untuk 

menempa manusia dan manusia dilarang untuk berputus asa akibat jatuhnya 

musibah walau hal tersebut karena kesalahan sendiri. Ketiga adzab, secara 

literal adalah “al-nakaal wa al-uquubah” atau peringatan bagi yang lain 

siksaan atau hukuman. Adzab digunakan dalah konteks hukuman, adzaab 
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tidak berasal dari Allah SWT, namun bersumber dari manusia sendiri bisa 

karena kemaksiatan dan kefasikan (Al-Tusi & Al-Hasan, 2017). 

Kejadian plasenta previa pada ibu bisa menjada bala, musibah 

ataupun adzab. Menjadi bala’ atau ujian dari Allah jika ibu telah berusaha 

dengan baik menjaga janinnya dari semua faktor risiko dan selalu mengikuti 

anjuran medis. Bisa menjadi musibah dan hukuman apabila ibu sendiri yang 

tidak memperhatikan himbauan, peringatan dan tidak berusahan mencegah 

faktor risiko yang ada sehingga terjadilah plasenta previa. Oleh karena itu 

ibu harus mengetahui apa saja sebenarnya hal-hal yang harus dihindari jika 

ingin memperkecil risiko kejadian plasenta previa (Al-Tusi & Al-Hasan, 

2017). 
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H. Kerangka Teori 

  

 

 

Bagan 1. Kerangka Teori 
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I. Kerangka Konsep 
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Bagan 2. Kerangka Konsep 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, kemudian di 

analisa dengan prosedur analitik observasional dengan pendekatan case control, 

yaitu membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol terhadap kejadian 

plasenta previa. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini  telah dilakukan pada bulan Januari – Februari tahun 2023 di 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (Damanah, 2019).  Variabel terikat yang ada dalam 

penelitian ini adalah kejadian plasenta previa. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Bentuk hubungan antara variabel 

independen dengan dependen adalah sebab akibat(Damanah, 2019). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia ibu, jarak persalinan, 
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riwayat seksio sesarea, riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya, 

riwayat abortus dan riwayat kuretase. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh objek yang ada dalam penelitian 

(Rinaldi & Mujianto, 2017).  Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil 

yang dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar yaitu 

ibu yang mengalami plasenta previa dan ibu yang tidak mengalami plasenta 

previa. Jumlah kelompok kasus di tahun 2020 sebanyak 105 kasus dan di 

tahun 2021 62 kasus, sehingga total kelompok kasus periode 2020-2021 

adalah 167 kasus. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian 

(Rinaldi & Mujianto, 2017). Sampel dalam  penelitian ini diambil 

menggunakan pendekatan case control, yaitu membandingkan antara 

kelompok kasus dan kelompok kontrol untuk mengetahui proporsi kejadian 

berdasarkan ada tidaknya plasenta previa yang dialami ibu. Besarnya 

sampel ditentukan melalui rumus Isaac dan Michael : 

𝑠 =
𝜆2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝜆2. 𝑃. 𝑄
 

𝑠 =
3,841. 167. 0,5. 0,5

(0,05)2(167 − 1) + 3,841. 0,5. 0,5
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𝑠 =
160,361

0,415 + 0,96025
 

𝑠 =
160,361

1,37525
= 116,60 

𝑠 = 116,60 dibulatkan menjadi 117 sampel  

Keterangan : 

S  = jumlah sampel 

     𝜆2 = berdasarkan tabel chi square dengan satu 

derajat kebebasan (dk) dan taraf kesalahan = 

5% didapatkan chi square kuadrat = 3,841 

(dalam tabel chi kuadrat) 

     N = jumlah populasi 

     P = peluang benar (0,5) 

     Q = peluang salah (0,5) 

     D = perbedaan bias (0,5) 

Hasil perhitungan banyak sampel menggunakan rumus Isaac dan 

Michael adalah 117 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan case 

control dengan perbandingan kelompok kasus dengan kelompok kontrol 

adalah 1:1, maka total keseluruhan sampel adalah 234 sampel yang terdiri 

dari 117 kelompok kasus dan 117 kelompok kontrol.  
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E. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu memilih sampel dengan 

mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan peneliti. 

1. Kelompok Kasus 

a. Kriteria Inklusi 

a) Ibu hamil yang terdiagnosis plasenta previa dengan usia 

kehamilan diatas 22 minggu di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Ananda Kota Makassar Periode 2020-2021. 

b) Ibu yang memiliki catatan rekam medik lengkap. 

b. Kriteria Eksklusi 

a) Ibu yang memiliki riwayat hipertensi dalam kehamilan. 

b) Ibu yang memiliki riwayat kehamilan gemelli. 

2. Kelompok Kontrol 

Kelompok kontrol adalah ibu  hamil yang tidak mengalami 

plasenta previa, perbandingan antara kelompok kasus dan kontrol 

pada penelitian ini 1:1.  

a. Kriteria inklusi 

a) Ibu hamil yang tidak mengalami plasenta previa dengan 

usia kehamilan diatas 22 minggu di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Ananda Kota Makassar periode 2020-2021. 

b) Ibu  yang memiliki  catatan rekam medis lengkap. 
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b. Kriteria Eksklusi 

a) Ibu yang memiliki riwayat kehamilan ganda. 

b) Ibu yang memiliki riwayat hipertensi dalam kehamilan. 

Pengambilan data menggunakan data sekunder, yaitu 

dilakukan dengan mencatat variabel  yang dibutuhkan dalam 

rekam medik  pasien plasenta previa di Rumah Sakit Ibu dan 

Anak Ananda Kota Makassar. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rekam medik ibu yang 

terdapat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2020-2021. 

Data yang digunakan adalah rekam medik ibu yang terdiagnosis plasenta previa 

dan yang tidak terdiagnosis plasenta previa. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolaha Data  

a. Editing  

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan 

pemeriksaan terhadap catatan hasil observasi (Hoesin, 2017). Peneliti 

harus memeriksa kelengkapan, kebenaran serta kejelasan data rekam 

medik. 

b. Coding  

Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf 

menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap 
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catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah 

pengolahan data (Hoesin, 2017). 

c. Tabulating  

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan informasi 

yang telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel 

analisis (Hoesin, 2017).  

d. Processing 

Pada tahap ini semua data yang telah ditabulasi akan diproses untuk 

dianalisis. Processing dilakukan dengan cara memasukkan hasil tabulasi 

ke dalam Statistical Package For The Social Sciences  (SPSS) (Rinaldi 

& Mujianto, 2017).  

e. Cleaning  

Pembersihan data atau cleaning adalah kegiatan pengecekan kembali 

data yang sudah dimasukkan (Rinaldi & Mujianto, 2017). 

2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari rekam medik RSIA Ananda disajikan dalam 

bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Data rekam medik dicatat 

dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian data tersebut 

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

Data yang dianalisis sebagai berikut : 
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a. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat 

distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan semua 

variabel  sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis 

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

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang menguji antara korelasi 

kedua variabel dalam penelitian, yaitu  variabel independen dengan 

variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. 

Analisis data yang digunakan adalah Chi Square dengan bantuan 

software uji statistik (Heryana, 2020). 
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H. Alur Penelitian 

Bagan 3. Alur Penelitian 
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I. Penyajian Data 

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam 

bentuk narasi. 

J. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite 

etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical  clearance maka 

peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti : 

1. Membawa surat pengantar kepada  pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian  dengan tidak 

mencantumkan identitas lengkap  atau nomor rekam medik pasien saat 

proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai 

pengganti identitas pasien.  

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian 

dalam pengambilan data. 

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

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSIA Ananda Makassar 

didapatkan ibu yang didiagnosis plasenta previa tahun 2020-2021 sebanyak 120 

orang dan yang tidak didiagnosis plasenta previa sebanyak120 orang. Semua 

sampel kelompok kasus dan kontrol memenuhi kriteria inklusi. 

1. Analisis Univariat 

Uji analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi dari 

variabel yang detiliti. Jumlah populasi yang diteliti sebanyak 240. Distribusi 

sampel sebagai berikut : 

Tabel 3. Analisis Univariat Faktor Risiko Plasenta Previa 

Variabel Jumlah Persen (%) 

Usia Ibu 

Risiko Tinggi(<20&>35 tahun) 

Risiko Rendah(20-35 tahun) 

  

75 
165 

31,3 
68,7 

Jarak Kelahiran   
Risiko Tinggi(<2 tahun) 

Risiko Rendah(≥2 tahun) 

69 

171 

28,7 

71,3 

Riwayat SC   

Ada Riwayat 

Tidak Ada Riwayat 

51 

189 

21,3 

78,7 

Paritas   

Risiko Tinggi(P>3) 

Risiko Rendah(P≤3) 

27 

213 

11,3 

88,7 

 

Riwayat Kuretase   

Ada Riwayat 42 17,5 
Tidak Ada Riwayat 198 82,5 

Riwayat Abortus  13,8 

Ada Riwayat 57 13,8 

Tidak Ada Riwayat 183 76,2 

Plasenta Previa   

Ya 

Tidak 

120 
120 

50 
50 

 

Total 240 100 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 
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Tabel 3 menunjukkan distribusi jumlah variabel yang diukur dalam 

penelitian. Sebanyak 75 (31,3%) ibu yang memiliki usia dengan risiko 

tinggi dan 165 (68,7%) yang memiliki usia risiko rendah. Terdapat 69 

(28,7%) responden yang memiliki jarak kelahiran dengan risiko tinggi dan 

171 (71,3%) responden yang memiliki jarak kelahiran dengan risiko rendah. 

Sebanyak 51 (21,3%) memiliki riwayat seksio sesarea dan 189 (78,7%) ibu 

yang tidak memiliki riwayat seksio sesarea. Untuk variabel paritas sebanyak 

27 (11,3) responden yang memiliki paritas dengan risiko tinggi dan 213 

(88,7%) ibu yang memiliki paritas rendah. Terdapat 42 (17,5%) responden 

memiliki riwayat kuretase dan 183 (76,2%) responden yang tidak memiliki 

riwayat kuretase. Responden yang memiliki riwayat abortus sebanyak 57 

(13,8%) ibu dan yang tidak memiliki riwayat abortus sebanyak 183 (76,2%) 

ibu. Variabel dependen untuk kelompok kasus sebanyak 120 dan kelompok 

kontrol sebanyak 120 ibu. 

2. Analisis Bivariat 

Uji analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen yaitu usia ibu, jarak kelahiran, jumlah paritas, riwayat 

seksio sesarea, riwayat kuretase, riwayat abortus. Adapun analisis hubungan 

antara  variabel independen dengan kejadian plasenta previa dilampirkan 

pada tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4. Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Plasenta Previa 

Usia 

Ibu 

Plasenta Previa Total P-

Value 

OR 

(95% 

CI) 
Ya Tidak 

n % n % n % 

Risiko 

Tinggi 

61 25,4 14 5,8 75 31,3 0,000 7,828 

(4,036-

15,181) Risiko 

Rendah 

59 24,6 106 44,2 165 68,7 

Total 240 50 240 50 240 100 
*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 

 

Tabel 4 menunjukkan hubungan antara usia ibu dengan kejadian 

plasenta previa. Terdapat 61 ibu yang mengalami plasenta previa dan 14 

ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu dengan usia risiko 

tinggi. Terdapat 59 ibu yang mengalami plasenta previa dan 106 ibu 

yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu dengan usia risiko 

rendah. Hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value menunjukkan 

ada hubungan antara usia ibu dengan kejadian plasenta previa. Nilai 

Odds Ratio menunjukkan ibu dengan usia risiko tinggi memiliki 

peluang 7,828 lebih besar dari pada ibu dengan usia risiko rendah 

Tabel 5. Hubungan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Plasenta Previa 

 

 

*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 

Jarak 

Kelahiran 

Plasenta Previa Total P-

Value 

OR  

(95%CI) Ya Tidak 

n % n % n % 

Risiko 

Tinggi 

57 23,8 12 5,0 69 28,8 0,000 8,143 

(4,061-

16,328) Risiko 

Rendah 

63 26,3 108 45,0 171 71,3 

Total 240 50 240 50 240 100 
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Tabel 5 menunjukkan hubungan antara jarak kelahiran dengan 

kejadian plasenta previa. Terdapat 57 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 12 ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu 

dengan usia risiko tinggi. Terdapat 63 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 108 ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu 

dengan usia risiko rendah. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan 

p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. 

Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara jarak kelahiran dengan kejadian plasenta previa. Nilai 

Odds Ratio (OR) sebesar 8,143 menunjukkan bahwa ibu dengan jarak 

kelahiran <2 tahun memiliki peluang 8,413 lebih besar dari pada ibu 

dengan jarak kelahiran ≥2 tahun. 

Tabel 6. Hubungan Riwayat Seksio Sesarea dengan Kejadian Plasenta 

Previa 

Riwayat 

SC 

Plasenta Previa Total P-

Value 

OR 

(95%CI) Ya Tidak 

n % n % n % 

Ada  40 16,7 11 4,6 51 21,3 0,000 4,955 

(2,395-

10,250) 
Tidak 

Ada 

80 33,3 109 45,4 189 78,8 

Total 240 50 240 50 240 100 
*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 

 

Tabel 6 menunjukkan hubungan antara riwayat seksio sesarea 

dengan kejadian plasenta previa. Terdapat 40 ibu yang mengalami 

plasenta previa dan 11  ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk 

ibu yang memiliki riwayat seksio sesarea. Terdapat 80 ibu yang 
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mengalami plasenta previa dan 109 ibu yang tidak mengalami plasenta 

previa, untuk ibu yang tidak memiliki riwayat seksio sesarea. 

Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan p-value sebesar 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat 

seksio sesarea dengan kejadian plasenta previa. Nilai Odds Ratio (OR) 

sebesar 4,955 menunjukkan bahwa ibu yang memiliki riwayat sc 

berisiko 4,955 lebih besar dari pada ibu yang tidak memiliki riwayat 

seksio sesarea. 

Tabel 7. Hubungan Jumlah Paritas dengan Kejadian Plasenta Previa 

Jumlah 

Paritas 

Plasenta Previa Total P-

Value 

OR 

(95%CI) Ya Tidak 

n % n % n % 

Risiko 

Tinggi 

22 9,2 5 2,1 27 11,3 0,001 5,163 

(1,885-

14,44) Risiko 

Rendah 

98 40,8 115 47,9 213 88,8 

Total 240 50 240 50 240 100 
*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 

 

Tabel 7 menunjukkan hubungan antara jumlah paritas dengan 

kejadian plasenta previa. Terdapat 22 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 5 ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu 

dengan paritas risiko tinggi. Terdapat 98 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 115 ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu 

dengan paritas risiko rendah. Berdasarkan hasil uji chi-square nilai p-

value didapatkan sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha 

yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 
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yang signifikan antara jumlah paritas dengan kejadian plasenta previa. 

Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 5,163 menunjukkan bahwa ibu dengan 

jumlah paritas >3  memiliki peluang 5,163 lebih besar dari pada ibu 

dengan paritas ≤3. 

Tabel 8. Hubungan Riwayat Kuretase dengan Kejadian Plasenta Previa 

Riwayat 

Kuretase 

Plasenta Previa Total P-

Value 

OR 

(95%CI) Ya Tidak 

n % n % n % 

Ada 31 12,9 11 4,6 42 17,5 0,001 3,451 

(1,642-

7,252) 
Tidak 

Aada 

89 37,1 109 45,4 198 82,5 

Total 240 50 240 50 240 100 
*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 

 

Tabel 8 menunjukkan hubungan antara riwayat kuretase dengan 

kejadian plasenta previa. Terdapat 31 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 11  ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu yang 

memiliki riwayat kuretase. Terdapat 89 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 109 ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu 

yang tidak memiliki riwayat kuretase. Berdasarkan hasil uji chi-square 

didapatkan p-value sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha 

yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara riwayat kuretase dengan kejadian plasenta previa. 

Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 3,451 menunjukkan bahwa ibu yang 

memiliki riwayat kuretase berisiko 3,451 lebih besar dari pada ibu yang 

tidak memiliki riwayat kuretase. 
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Tabel 9. Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Plasenta Previa 

Riwayat 

Abortus 

Plasenta Previa Total P-

Value 

OR 

(95%CI) Ya Tidak 

n % n % n % 

Ada 42 17,5 15 6,3 57 23,8 0,000 3,769 

(1,951-

7,280) 
Tidak 

Ada 

78 32,5 105 43,8 183 76,3 

Total 240 50 240 50 240 100 
*Analisis Menggunakan Chi-Square 

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSIA Ananda Makassar (2020-2021) 

 

Tabel 9 menunjukkan hubungan antara riwayat kuretase dengan 

kejadian plasenta previa. Terdapat 42 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 15  ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu yang 

memiliki riwayat abortus. Terdapat 78 ibu yang mengalami plasenta 

previa dan 105 ibu yang tidak mengalami plasenta previa, untuk ibu 

yang tidak memiliki riwayat abortus. Berdasarkan hasil uji chi-square 

didapatkan p-value sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai alpha 

yaitu 0,05. Nilai p-value tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa. 

Nilai Odds Ratio (OR) sebesar 3,769 menunjukkan bahwa ibu yang 

memiliki riwayat abortus berisiko 3,769 lebih besar dari pada ibu yang 

tidak memiliki riwayat abortus. 
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3. Analisis Multivariat 

Uji statistik multivariat dilakukan untuk menentukan variabel 

independen mana yang paling berpengaruh dengan kejadian plasenta previa.  

Tabel 10. Analisis Multivariat Variabel Independen 

 Variabel P-Value 

 Usia Ibu 0.000 

Jarak Kelahiran 0.025 

Jumlah Paritas 0.615 

Riwayat SC 0.098 

Riwayat Kuretase 0.129 

Riwayat Abortus 0.041 

 

Variabel usia ibu, jarak kelahiran, dan riwayat abortus memiliki p-

value <0,05 sehingga ketiga variabel tersebut berpengaruh dengan kejadian 

plasenta previa dalam analisis multivariat. Usia ibu merupakan variabel 

yang paling dominan dan signifikan diantara semua variabel karena 

memiliki p-value yang paling kecil.  

B. Pembahasan 

1. Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Plasenta Previa 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara usia ibu dengan kejadian plasenta previa dengan p-value sebesar 

0,000 (p <0,05) .Ibu dengan usia risiko tinggi memiliki 7,828 kali lebih 

besar berpeluang untuk mengalami plasenta previa daripada ibu dengan usia 

risiko rendah. Hal tersebut diperoleh dari Odds Ratio (OR) sebesar 7,828 
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pada CI 95% dengan lower limit sebesar 4,036 dan upper limit sebesar 

15,181.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indriyanit et al (2020) yang menunjukkan adanya hubungan antara usia ibu 

dengan kejadian plasenta previa, uji statistik menunjukkan p-value 0,000 

(p≤0,005). Nilai OR yang diperoleh dalam analisis penelitian ini sebesar 

3,681 (1,905-7,113) yang berarti ibu dengan usia <20 tahun dan >35 tahun 

memiliki 4 kali lipat risiko lebih tinggi untuk mengalami plasenta previa 

dibandingkan dengan ibu yang bermur 20-30 tahun. Hal ini terjadi karena 

ibu dengan usia <20 tahun dianggap memiliki organ reproduksi yang belum 

siap dan matang, kematangan emosi dan kejiwaan kurang diakibatkan pada 

usia tersebut, ibu masih dalam usia remaja yang kebutuhan akan pertemanan 

dan keakuan dirinya tinggi. Ibu dengan usia >35 tahun dianggap memiliki 

organ reproduksi yang sudah menurun atau berkurang, penurunan daya 

ingat sehingga informasi yang disampaikan tidak terserap dengan baik, 

waktu yang dipunyai ibu sedikit karena kesibukan mengurus keluarga dan 

mencari nafkah (Lestari maya, 2020). 

Penelitian lain yang sejalan adalah penelitian oleh Haifa Wahyu 

(2018), yaitu kejadian plasenta previa paling banyak (75,7%) terjadi pada 

usia ibu  lebih dari 35 tahun. Hasil uji chi square antara usia dan kejadian 

plasenta previa     didapatkan nilai p sebesar 0,000, hal ini menunjukkan ada 

hubungan antara usia           dan kejadian plasenta previa. Hasil statistik diperoleh 

nilai odds ratio (OR) 13,333 dengan interval kepercayaan (CI) 95% yaitu 
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4,377-40,618 maka ibu yang usia berisiko tinggi mempunyai risiko 13 kali 

lebih besar mengalami plasenta previa jika dibandingkan dengan ibu usia 

risiko rendah. Usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-35 

tahun. Wanita pada umur <20 tahun mempunyai risiko lebih tinggi karena 

endometrium yang belum matang serta pada ibu dengan usia >35 tahun 

karena endometrium yang kurang subur (Wahyu et al., 2019). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Nia Nurzia 

(2020), dengan hasil p-value 0,000 (<0,005) artinya ada hubungan yang 

signifikan antara usia ibu dengan kejadian plasenta previa. Hasil analisis 

Odds Ration (OR) 11,167 artina ibu yang memiliki usia <20 dan > 35 tahun 

memiliki peluang 11 kali lebih besar untuk mengalami plasenta previa (Nia 

Nurzia, 2020).  

Usia ibu dapat menentukan rentan atau tidaknya berbagai penyakit 

dan komplikasi yang terjadi pada tubuh sehingga dapat menyebabkan 

perubahan fisiologis tubuh. Ibu yang berusia <20 tahun berisiko lebih besar 

untuk memiliki sel yang hipoplasia. Sel desidua yang lebih kecil dari ukuran 

normal akan menyebakan endometrium tidak bisa optimal dalam menerima 

hasil konsepsi. Usia >35 tahun juga akan menyebabkan vaskularisasi tidak 

normal karena terjadinya perubahan fisiologis karena penuaan, risiko yang 

bisa terjadi seperti sklerosis pembuluh darah. sklerosis pembuluh darah bisa 

terjadi pada pembuluh darah yang memvaskulrisasi endometrium. 

Obstruksi yang terjadi dapat menyebabkan pemberian nutrisi pada plasenta 
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tidak mencukupi kebutuhan janin dan akhirnya plasenta melakukan 

ekspansi ke dekat jalan lahir ibu (Suryanti Sihombing & Martinus, 2019). 

Hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan yang bermakna 

antara usia ibu dengan kejadian plasenta previa. Hal ini sesuai dengan teori 

yang ada karena ibu dengan usia risiko tinggi yaiu kurang dari 20 tahun dan 

lebih dari 35 tahun memiliki endometrium yang tidak optimal. Ibu dengan 

usia kurang dari 20 tahun memiliki organ reproduksi yang belum matur 

sedangkan usia lebih dari 35 tahun memiliki organ reproduksi yang secara 

fisiologis fungsinya mulai menurun karena pertambahan usia serta aliran 

darah juga tidak optimal karena otot polos pembuluh darah kontraktilitasnya 

berkurang. 

2. Hubungan Jarak Kelairan dengan Kejadian Plasenta Previa 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara jarak kelahiran dengan kejadian plasenta previa dengan p-value 

sebesar 0,000 (p <0,05). Ibu dengan jarak kelahiran <2 tahun berisiko 8,143 

kali lebih besar berpeluang untuk mengalami plasenta previa daripada ibu 

dengan jarak kelahiran ≥2 tahun. Hal ini diperoleh dari Odds Ratio (OR) 

sebesar 8,143 pada CI 95% dengan lower limit sebesar 4,061 dan upper limit 

sebesar 16,328.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Haifa Wahyu (2018), didapatkan 

p-value sebesar 0,005 hal ini menunjukkan ada hubungan antara jarak 

kehamilan dengan plasenta previa. Hasil OR diperoleh sebesar 4,364 

dengan CI 95% yaitu 1,644 -11,580 maka ibu dengan jarak kehamilan risiko 
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4 kali lebih besar mengalami plasenta previa daripada ibu dengan jarak 

kehamilan risiko rendah (Wahyu et al., 2019).  

Penelitian yang dilakukan Suwanti (2019) di Rumah Sakit Umum 

NTB juga sesuai dengan penelitian ini dengan hasil, ibu yang memiliki jarak 

kelahiran <2 tahun mempunyai risiko 3,7 kali lipat lebih besar dibandingkan 

dengan ibu dengan jarak kelahiran ≥2 tahun. Kondisi endometrium yang 

belum kembali siap untuk melakukan implantasi menjadi penyebab hal ini 

(S. Asih, 2019). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yaitu, jarak kelahiran yang 

terlalu dekat menyebabkan terjadinya komplikasi persalinan. Hal ini 

dikarenakan kondisi ibu yang belum pulih sepenuhnya serta pemenuhan zat 

gizi yang belum optimal namun harus memenuhi kebutuhan janin yang 

dikandungnya. Ibu memerlukan waktu 2-5 tahun antara persalinan 

sebelumnya dengan yang sekarang (Yohanes, 2018) 

Kondisi ibu yang belum pulih terkhususnya kondisi endometrium di 

bagian  fundus masih belum siap menerima hasil konsepsi dan dijadikan 

tempat implantasi. Hal tersebut menyebabkan plasenta mencari tempat 

implantasi yang lebih baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh, proses 

penyembuhan sel, kondisi zat gizi ibu yang belum optimal namun harus 

memenuhi kebutuhan janin yang ada di dalam kandungannya sekarang 

(Mayang Sari & Budianto, 2021). 
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Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang signifikan 

antara jarak kelahiran dengan kejadian plasenta previa. Jarak kelahiran <2 

tahun akan menyebabkan perlekatan antara plasenta dengan desidua basalis 

berkurang karena masih belum pulih secara optimal akibat kehamilan 

sebelumnya. Ibu juga masih harus memberikann ASI kepada anaknya 

selama dua tahun, oleh karena itu akan banyak risiko yang timbul jika ibu 

memberikan ASI dalam masa kehamilannya. 

3. Hubungan Riwayat Seksio Sesarea dengan Kejadia Plasenta Previa 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara riwayat seksio sesarea dengan kejadian plasenta previa dengan p-

value sebesar 0,000 (p <0,05). Ibu yang memiliki riwayat seksio sesarea 

berisiko 4,955 lebih tinggi daripada ibu yang tidak memiliki riwayat seksio 

sesarea. Hal ini diperoleh dari Odds Ratio (OR) sebesar 4,955 pada CI 95% 

dengan lower limit sebesar 2,495 dan upper limit sebesar 10,250.  

Penelitian Indah et. al (2015) membuktikan hipotesis ini dengan nilai 

p 0,016                  dan OR 1,775. Disimpulkan ibu yang memiliki riwayat operasi 

caesar > 2 kali mempunyai peluang 4,776 kali mengalami plasenta previa 

dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat SC atau memiliki riwayat 

operasi caesar < 2 kali (Trianingsih et al., 2015). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dina et al (2019) dengan 

hasil p-value 0,010 < α 0,05 yang artinya ada hubungan antara riwayat seksio 

sesarea dengan kejadian plasenta previa. Hasil OR yang diperoleh adalah 

5,000 yang berarti ibu dengan riwayat sc memiliki peluang 5 kali lebih besar 
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mengalami plasenta previa dibandingkan dengan yang tidak memiliki 

riwayat seksio sesarea. Hal ini sesuai dengan teori yaitu terdapat hubungan 

anatar riwayat seksio sesarea dengan kejadian plasenta previa yang 

disebabkan oleh timbulnya jaringan parut. Perdarahan terjadi karena adanya 

perkembangan segmen bawah uterus pada trimester ketiga (Guslatipa & 

Sari, 2020). 

Hasil penelitian oleh Surani (2018) adalah ibu dengan riwayat seksio 

sesarea memiliki risiko 11 kali lebih besar mengalami plasenta previa 

dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat seksio sesarea. 

Sayatan pada dinding uterus menyebabkan luka parut di dalam rahim, hal ini 

akan memperbesar kemungkinan terjadinya plasenta previa karena jaringan 

uterus yang sudah tidak fisiologis. Endometrium bagian bawah yang tidak 

memiliki luka parut akan dipakai berimplantasi sehingga dapat menutup 

sebagian atau seluruh ostium uteri (Suraniningsih, 2018).  

Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat seksio sesare 

dengan kejadian plasenta previa. Seksio sesarea mengharuskan adanya 

sayatan pada dinding abdomen yang menembus endometrium agar bayi bisa 

dikeluarkan. Sayatan ini akan menjadi bekas luka pada ibu dan seiring 

berjalannya waktu akan menjadi jarinngan parut. Jaringan parut yang ada di 

dalam endometrium akan menghambat aliran darah menuju plasenta. 

Hambatan ini yang membuat plasenta memperluas permukaannya menuju 

segmen bawah  rahim yang kaya akan jaringan pembuluh darah. 
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4. Hubungan Jumlah Paritas dengan Kejadian Plasenta Previa 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara jumlah paritas dengan kejadian plasenta previa dengan p-value 

sebesar 0,001 (p <0,05) . Ibu dengan paritas risiko tinggi berisiko 5,163 

lebih tinggi daripada ibu dengan paritas risiko rendah. Hal ini diperoleh dari 

Odds Ratio (OR) sebesar 5,163 pada CI 95% dengan lower limit sebesar 

1,885 dan upper limit sebesar 14,44.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indriyana et al (2020), 

didapatkan p-value 0,002 (P ≤ 0,05) dan OR sebesar 2,563 (1,461-4,641) ini 

berarti bawa ibu dengan paritas >3 memiliki peluang 2,563 kali lebih besar 

untuk mengalami plasenta previa daripada ibu primipara. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah secara statistik terdapat hubungan yang bermaksa 

anatara paritas dengan kejadian plasenta previa. Aliran darah yang tidak ke 

plasenta tidak cukup atau diperlukan lebih banyak sehingga plasenta akan 

memperluas permukaannya hingga menutupi jalan lahir (Lestari maya, 

2020).  

Penelitian lain yang sesuai adalah penelitian oleh Nia Nurzia (2020) 

dengan p-value 0,000 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara 

paritas dengan plasenta previa. Hasil analisis OR diperoleh sebesar 4,800 

yaitu ibu dengan paritas >3 memiliki risiko 5 kali lebih besar daripada ibu 

dengan paritas <3. Plasenta previa sering terjadi lebih sering pada ibu dengan 

paritas tinggi daripada paritas rendah (Nia Nurzia, 2020). 
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Menurunnya kualitas endometrium akan menyebabkan vaskularisasi 

yang tidak optimal, serta sel pada endometrium akan mengalami atrofi. 

Implantasi yang terjadi pada daerah fundus akan menyebabkan plasenta 

memperluas permukaannya untuk menemukan tempat yang memenuhi 

kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi janin (Larasati, 2018). 

Berdasarkan penelitian ini jumlah Paritas yang tinggi adalah faktor 

risiko dari plasenta previa. Rahim yang terus menerus dipakai  untuk 

implantasi blastokista, pastinya berbeda dengan rahim yang masih dalam 

keadaan subur dan optimal. Implantasi yang berulang dapat menyebabkan 

perlekatan jaringan di dalam rahim terus berkurang, sehingga plasenta 

meluas ke bagian bawah untuk memeperkuat adhesi jaringan.  

5. Hubungan Riwayat Kuretase dengan Kejadian Plasenta Previa 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara riwayat kuretase dengan kejadian plasenta previa dengan p-value 

sebesar 0,001 (p <0,05) . Ibu yang memiliki riwayat kuretase berisiko 3,451 

lebih tinggi daripada ibu yang tidak memiliki riwayat kuretase. Hal ini 

diperoleh dari Odds Ratio (OR) sebesar 3,451 pada CI 95% dengan lower 

limit sebesar 1,642 dan upper limit sebesar 7,252.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Asih et al (2016) dengan p-value 

0,000 yang berarti dapat disimpulkan bawah secara statistik terdapat 

hubungan yang signifkan antara riwayat kuretase dengan kejadian plasenta 

previa. Kuretase merupakan proses untuk melepaskan jaringan yang melekat 

pada dinding uterus, tindakan ini dilakukan dengan memasukan kuret ke 
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dalam kavum uteri sehingga bisa menimbulkan risiko luka pada jaringan 

rahim. Komplikasi atau risiko yang bisa terjadi adalah perdarahan, perforasi, 

infeksi ataupun adanya robekan uterus. Robekan uterus akan memungkinkan 

timbulnya jaringan parut yang akan mengakibatkan plasenta terbentuk di 

bagian bawah uterus untuk menghindari pertumbuhan di tempat jaringan 

parut tersebut (Y. Asih & Idawati, 2016). 

Penelitian oleh Husain et al (2019) didapatkan hasil p-value 0,001 

yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kuretase 

dengan kejadian plasenta previa. Hasil OR didapatkan sebesar 1,2 dengan 

upper dan lower limit 0,7-1,9 sehingga bisa disimpulkan bawa ibu yang 

memiliki riwayat kuretase memiliki risiko 1,2 kali lipat lebih besar 

mengalami plasenta previa daripada ibu yang tidak memiliki riwayat 

kuretase (Husain et al., 2019). 

Kuretase dapat menyebabkan luka pada endometrium, luka tersebut 

akan menjadi jaringan parut dan menyebabkan vaskularisasi yang tidak 

optimal. Janin membutuhkan nutrisi dan oksigen dari plasenta, jika 

vaskularisasi dari uterus ke plasenta tidak optimal maka plasenta akan 

memperluas permukaannya untuk mendapatkan vaskularisasi lain. 

Melebarnya plasenta menuju jalan lahir yang menyebabkan terjadinya 

plasenta previa (Trianingsih et al., 2015). 
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Berdasarkan penelitian ini riwayat kuretase memiliki hubungan yang 

bermakna dengan kejadian plasenta previa. Kuretase dapat menyebabkan 

perlukaan di dalam dinding rahim sehingga luka tersebut bisa menjadi 

hambatan aliran darah menuju plasenta. Plasenta yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan janin akan mencari sumber vaskularisasi di segmen bawah rahim 

sehingga dapat mengakibatkan plasenta previa. 

6. Hubungan Riwayat Abortus dengan Kejadian Plasenta Previa 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara riwayat abortus dengan kejadian plasenta previa dengan p-value 

sebesar 0,000 (p <0,05). Ibu yang memiliki riwayat abortus berisiko 3,769 

lebih tinggi daripada ibu yang tidak memiliki riwayat seksio sesarea. Hal ini 

diperoleh dari Odds Ratio (OR) sebesar 3,769 pada CI 95% dengan lower 

limit sebesar 1,951 dan upper limit sebesar 7,280.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Maria (2015), 

didapatkan nilai OR riwayat abortus 0,324 dengan kelompok kasus 15 dan 

kelompok kontrol 81, yang artinya abortus 0,3 kali lebih           berisiko daripada 

yang tidak memiliki riwayat abortus. Hal ini disebabkan Ibu dengan riwayat 

abortus memiliki keadaan endometrium yang kurang baik atau subur untuk 

menerima hasil konsepsi yang menyebabkan plasenta mencari tempat lain 

yang vaskularisasinya dapat memenuhi kebutuhan janin yaitu di segmen 

bawah uterus (Maria & Yohanes, 2015).  

Penelitian oleh Eliagita (2019) didapatkan nilai p sebesar 0,013, 

artinya ada hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian plasenta 
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previa. Nilai OR dari penelitian ini sebesar 4,235 yang berarti responden 

yang memiliki riwayat abortus berisiko 4,2 kali lebih tinggi untuk 

mengalami plasenta previa dibandingkan dengan responden yang tidak 

memiliki riwayat abortus (Eliagita et al., 2019).  

Komplikasi atau risiko yang ditimbulkan oleh ibu yang memiliki 

riwayat abortus adalah perubahan pada desidua. Perdarahan hamil muda 

yang terjadi akan menyebabkan jaringan disekitar tidak menyuplai nutrisi 

dan oksigen yang cukup untuk janin, sehingga plasenta harus meluas ke 

daerah yang vaskularisasinya baik yaitu di segmen bawah rahim (Metti 

Diana, 2016). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa riwayat abortus 

berhubungan dengan kejadian plasenta previa. Abortus adalah perdarahan 

hamil di usia kurang dari 20 tahun. Perdarahan yang terjadi pada masa 

kehamilan muda menyebabkan bekas luka perdarahan, serta adanya 

robekan atau ruptur pada pembuluh darah. Hal ini yang menyebabkan efek 

pada kehamilan selanjutnya, ibu dengan riwayat abortus memiliki risiko 

lebih tinggi untuk mengalami komplikasi kehamilan salah satunya plasenta 

previa. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat retrospektif dan menggunakan data 

sekunder berupa rekam medik. Keterbatasan menggunakan rekam medik adalah 

beberapa variabel tidak dapat ditemukan. Hal ini dapat disebabkan karena 

penulisan yang tidak lengkap, sehingga peneliti tidak bisa memasukan rekam 

medik tersebut. Rekam medik yang dapat diobservasi per harinya memiliki 

batasan jumlah sehingga penelitian berlangsung lebih lama dari yang 

diperkirakan   
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BAB 5 

SARAN DAN KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian Analisis Faktor Risiko yang 

Berhubungan dengan Kejadian Plasenta Previa di RSIA Ananda Makassar 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Sampel yang dikumpulkan untuk penelitian ini pada awalnya adalah 117 

sampel namun menjadi 120 sampel agar lebih banyak dan 

mempermudah statistika pengolahan data. 

b. Faktor faktor yang mempengaruhi kejadian plasenta previa berdasarkan 

penelitian ini adalah, usia ibu, jarak kelahiran, riwayat seksio sesarea,  

jumlah paritas, riwayat kuretase dan riwayat abortus. 

c. Terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan kejadian 

plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. Usia ibu <20 tahun dan >35 

tahun merupakan faktor risiko ibu mengalami plasenta previa. 

d. Terdapat hubungan yang bermakna antara jarak kelahiran dengan 

kejadian plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. Jarak kelahiran ibu 

<2 tahun merupakan faktor risiko ibu mengalami plasenta previa. 

e. Terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah paritas dengan 

kejadian plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. Jumlah paritas >3 

adalah faktor risiko ibu mengalami plasenta previa. 
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f. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat seksio sesarea 

dengan kejadian plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. Riwayat 

seksio sesarea adalah faktor risiko ibu mengalami plasenta previa. 

g. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat kuretase dengan 

kejadian plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. Riwayat kuretase 

adalah faktor risiko ibu mengalami plasenta previa. 

h. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat abortus dengan 

kejadian plasenta previa di RSIA Ananda Makassar. Riwayat abortus 

adalah faktor risiko ibu mengalami plasenta previa. 

i. Variabel independen yang paling dominan berpengaruh dengan 

kejadian plasenta previa adalah usia ibu. 

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

a. Memperhatikan faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian 

plasenta previa, sehingga dapat melakukan pencegahan lebih awal 

selama masa kehamilan. 

b. Rutin melakukan pemeriksaan kehamilan dan memperhatikan saran 

tenaga kesehatan demi kondisi ibu dan janin. 

c. Menambah informasi dan wawasan ibu serta keluarga ibu agar dapat 

bersama-sama menghindari faktor risiko yang ada. 
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2. Bagi Tenaga Kesehatan 

a. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengenali faktor risiko plasenta 

previa serta melakukan usaha untuk mencegah kejadian tersebut 

sembari melakukan pemeriksaan rutin yaitu antenatal care. 

b. Petugas kesehatan diharapkan dapat mengisi rekam medik secara 

lengkap dan dapat terbaca untuk kebutuhan penelitian, maupun pasien 

itu sendiri. Rekam medik juga harus disimpan dengan rapi dan aman 

agar tidak hilang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan referensi tambahan 

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan plasenta previa. 

b. Melakukan penelitian di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya 

yang berhubungan plasenta previa. 

c. Melakukan penelitian dengan variabel faktor risiko yang lebih banyak. 
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