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Nama : Nurfauziah Azzahrah 

NIM : 70600119008 

Judul        : Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di 

RSIA Ananda Makassar  

 

Abortus adalah kondisi kehamilan yang berakhir ketika usia kehamilan kurang dari 

20 minggu atau janin belum dapat hidup diluar kandungan. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di Rumah Sakit 

Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2021-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

analitik observasional pendekatan case control study. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling terbagi atas 102 sampel kasus dan 102 sampel kontrol. 

Data terdiri diperoleh dari rekam medik RSIA Ananda Makassar tahun 2021-2022. 

Anemia sebagai variabel independen dan abortus sebagai variabel dependen. Data 

dianalisa dengan uji univariat serta uji bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian 

diperoleh nilai p-value 0,004 (p<0,05) dan nilai OR 3,312 . Kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah anemia berhubungan secara signifikan dengan kejadian abortus di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021-2022.  

Kata kunci: Anemia, Abortus  
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Name : Nurfauziah Azzahrah 

NIM : 70600119008 

Title         : Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di 

RSIA Ananda Makassar  

 

Abortion is a condition of pregnancy that ends when the gestational age is 

less than 20 weeks or the fetus has not been able to live outside the womb. The 

purpose of this study was to determine the relationship between anemia and the 

incidence of abortion in pregnant women at the Ananda Mother and Child 

Hospital Makassar in 2021-2022. This type of research is analytic observational 

research with a case control study approach. The sampling method used 

purposive sampling was divided into 102 case samples and 102 control samples. 

The data consists of medical records at RSIA Ananda Makassar for 2021-2022. 

Anemia as the independent variable and abortion as the dependent variable. Data 

were analyzed by univariate test and bivariate test by chi-square test. The 

research results obtained a p-value of 0.004 (p <0.05) and an OR value of 3.312. 

The conclusion in this study is that anemia is significantly related to the incidence 

of abortion at RSIA Ananda Makassar in 2021-2022. 

Keywords: Anemia, Abortion 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Angka 

Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017 di dunia adalah 810 per 100.000 

kelahiran hidup (WHO, 2019). AKI di Indonesia merupakan yang tertinggi 

di Asia Tenggara dan keempat di Wilayah Asia Pasifik (Fairuz & Suhair, 

2019). AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 

kelahiran hidup dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 305 per 100.000 

kelahiran hidup (Melani, 2019). 

Jumlah kematian ibu di Indonesia berdasarkan data Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020 mencapai 4.627 kematian, meningkat 

pada tahun 2021 sebesar 7.389 kematian. Di Indonesia, menurut data pada 

tahun 2020,  penyebab AKI terbanyak adalah perdarahan yang mencapai 

1.320 kasus, hipertensi 1.110 kasus serta infeksi 207 kasus. Peningkatan 

risiko AKI juga dapat disebabkan kondisi anemia pada ibu hamil 

(Kemenkes RI, 2021). 

Angka kematian ibu di Sulawesi Selatan berdasarkan data Profil 

Kesehatan Indonesia 2021 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 

sebanyak 80 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian sebesar 

133 kematian dan pada tahun 2021 adalah 135 per 100.000 kelahiran hidup 

dengan jumlah kematian mencapai 195 kematian (Kemenkes RI, 2021). 
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Anemia menjadi masalah dunia, dialami pada 41,8% ibu hamil. 

Anemia pada ibu hamil merupakan kondisi seseorang dengan kadar 

hemoglobin yang rendah, dapat bermanifestasi klinis berupa lemas,pucat, 

pusing serta takikardi atau jantung berdebar kencang (Fajrin F.I, 2020). 

Prevalensi anemia di Indonesia, pada ibu hamil berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 tercatat sekitar 48,9% kasus 

anemia pada ibu hamil, lebih banyak terjadi pada ibu hamil umur 15-24 

tahun dengan presentase 84,6% (Kemenkes RI, 2020). Data Dinas 

Kesehatan Kota Makassar mencatat prevalensi anemia pada ibu hamil 

tahun 2017 mencapai 7,29%. Kasus terbanyak pada Puskesmas Sudiang 

Raya mencapai 30,5% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 

sebanyak 29,1% kasus anemia pada ibu hamil (Syarfaini et al., 2019). Ibu 

hamil dikategorikan anemia apabila kehamilan trimester pertama dan 

ketiga kadar Hb ibu <11 g/dl dan trimester kedua < 10,5 g/dl (Nurdin et 

al., 2020). 

Ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berkurang maka hal ini 

akan menyebabkan kemampuan darah untuk mengikat dan membawa 

oksigen berkurang serta zat nutrisi yang dibawa oleh eritrosit (sel darah 

merah) juga berkurang. Ibu hamil yang mengalami anemia paling sering 

diakibatkan karena kurangnya asupan zat besi, hal ini dapat menyebabkan 

asupan zat besi pada janin  juga akan berkurang utamanya pada trimester 

awal. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya abortus 

pada ibu hamil (Akbar & Medan, 2019). 
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Al-Qur’an telah menjelaskan tentang perlunya manusia 

memperhatikan makanan yang ia konsumsi, hal ini dijelaskan dalam Q.S 

Abasa/80:24 yaitu :  

  ٖٓ ى ط ع امِه  نْس انُ اِلَٰ ٢٤ف لْي نْظُرِ الِْْ  
 

Terjemahnya : 

“ Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” 

Menurut Tafsir Al Misbah Jilid 15, ayat ini menegaskan bahwa 

manusia belum menyelesaikan tugasnya, kini diuraikan anugerah Allah 

kepada manusia dalam hidup ini yang berupa pangan, sekaligus 

\mengisyaratkan bahwa itu merupakan dorongan untuk menyempurnakan 

tugas-tugasnya. Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan 

tugas-tugasnya secara sempurna, maka hendaklah manusia itu melihat ke 

makanannya memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang 

dilaluinya sehingga siap dimakan. Sesungguhnya Kami telah mencurahkan 

air dari langit sederas-derasnya., kemudian Kami belah bumi, yakni 

merekahnya melalui tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna, 

lalu Kami tumbuhkan padanya, yakni di bumi itu, biji-bijian dan anggur 

serta sayur-sayuran dan juga pohon zaitun serta pohon kurma, dan kebun-

kebun yang lebat, serta buah-buahan dan rumput-rumputan untuk 

kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu (Shihab, 

2017).  

Abortus merupakan kondisi terjadinya pengeluaran hasil konsepsi atau 

berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. 
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Abortus terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau sebelum 

janin memiliki berat 500 gram (Prawirohardjo,2020). 

Menurut Kementerian Kesehatan RI 2021, jumlah kematian ibu 

menurut penyebabnya didapatkan data bahwa perdarahan menjadi 

penyebab pertama kematian ibu dengan total kasus 1.320 (Kemenkes RI, 

2021). Perdarahan merupakan salah satu komplikasi terbanyak pada 

kehamilan. Perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan muda berkaitan 

dengan kejadian abortus serta dapat menyebabkan anemia,syok hingga 

kematian. Angka kejadian abortus di dunia mencapai 35 per 1000 wanita 

dengan usia 15-44 tahun (Wulandari et al, 2022).  

Faktor risiko penyebab terjadinya abortus salah satunya adalah 

anemia, anemia yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia 

defisiensi besi. Zat besi memiliki peran pada proses hematopoiesis dalam 

tubuh yaitu sebagai salah satu bahan yang dibutuhkan dalam sintesis Hb di 

dalam eritrosit. Ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi besi akan 

menyebabkan asupan zat besi pada janin berkurang hingga akhirnya akan 

meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil yang <20 minggu 

(Akbar & Medan, 2019).  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas diketahui bahwa 

angka kematian ibu di Indonesia masih terus meningkat tiap tahunnya 

dengan penyebab terbanyak adalah perdarahan. Wilayah Sulawesi Selatan 

utamanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar didapatkan 

kasus abortus tahun 2021-2022 sebanyak 138 kasus dan kasus anemia pada 
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ibu hamil sebanyak 137 kasus. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Hubungan Anemia dengan Kejadian 

Abortus pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan anemia dengan 

kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-

2022?   

C. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah :  

1. Hipotesis Nol (H0) 

Tidak terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada 

ibu hamil di RSIA Ananda Makassar . 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu 

hamil di RSIA Ananda Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Kriteria objektif Skala 

Variabel Independen 

1. Anemia pada 

Ibu Hamil 

Anemia pada 

ibu hamil 

merupakan 

suatu kondisi 

ibu hamil 

dengan kadar 

hemoglobin 

yang menurun 

kurang dari 11 

g/dl (Fatimah & 

Kania, 2019). 

Gejala yang 

dapat dirasakan 

yaitu lemas, 

mudah lelah, 

Data rekam medis 

pasien  

1. Anemia: kadar 

Hb < 11 g/dl. 

2. Tidak anemia: 

kadar Hb ≥ 11 

g/dl. 

Nominal 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas hubungan antara anemia 

dengan kejadian abortus pada ibu hamil dengan melihat data rekam 

kaki terasa 

dingin, mata 

berkunang- 

kunang, kuku 

sendok dan sulit 

menelan (Bakta, 

2017). 

Variabel Dependen 

2. Abortus  Abortus 

merupakan  

ancaman atau 

pengeluaran 

hasil konsepsi 

pada kehamilan 

<20 minggu 

atau berat lahir 

<500 

(Prawirohardjo,  

2020). 

Data rekam medis 

pasien 

1. Mengalami 

abortus  

2. Tidak 

mengalami 

abortus  

Nominal 
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medik pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 

2021. 

E. Kajian Pustaka 

1. Jayani Indah (2017) dengan judul “ Tingkat Anemia Berhubungan 

dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil’’. Desain penelitian pada 

pada penelitian ini adalah analitik korelasional dengan pendekatan 

crossectional. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

metode survey  dengan menggunakan data primer. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 77 ibu hamil dengan teknik simple random 

sampling. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar 

pengumpulan data, uji valliditas menggunkan construct validity. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia berat 

dapat mengakibatkan abortus pada sebanyak 25 orang (59,5%), 

dengan hasil analisa data menggunakan uji spearman rank  didapatkan 

nilai p-value = 0,00 < α = 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 

diterima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya 

lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode pengambilan data 

yaitu survey dengan menggunakan data primer, berbeda dengan data 

yang saya gunakan yaitu data sekunder. Analisa data pada penelitian 

ini menggunakan spearman rank berbeda dengan penelitian yang akan 

saya lakukan. 

2. Astuty Puji, Aris Budiarti (2021) dengan judul “ Hubungan Usia Ibu 

Hamil dan Kadar Haemoglobin Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus 
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di Wilayah Kerja PMB Endah Retno Pratiwi, S.ST Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang”. Metode pengambilan sampel menggunakan 

teknik accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

30 ibu hamil. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner 

dalam hal ini menggunakan data primer. Analisis data menggunakan 

tabulasi silang serta menggunakan model regrasi linier. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara usia 

ibu hamil (X1) dengan kejadian abortus (Y) dengan nilai Thitung > Ttabel 

yaitu 12,953 > 2,042. Variabel kadar hemoglobin (X2) dengan 

kejadian abortus (Y) sebesar 0,902, maka kesimpulannya usia ibu 

hamil dan kadar Hb mempengaruhi kejadian abortus sebesar 9,8%.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 

adalah penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu 

accidental sampling berbeda dengan penelitian yang akan saya 

lakukan yaitu menggunakan purposive sampling . Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 30 sampel 

berbeda dengan sampel pada penelitian yang akan saya lakukan.   

3. Sivia A, et al (2022) dengan judul “ Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Kejadian Abortus di Wilayah Kerja PKM Burnai Mulya’’. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Metode pengambilan sampel 

menggunakan random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian 

sebanyak 98 responden. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu 
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checklist dengan analisa uji Chi Square. Hasil penelitian 

menggunakan uji Chi Square variabel anemia yaitu p-value  0,000 < α 

= 0,05 artinya ada hubungan antara anemia dengan abortus, hasil uji 

status gizi yaitu p-value 0,025 < α = 0,05 artinya terdapat hubungan 

antara status gizi dengan abortus dan variabel riwayat abortus yaitu p-

value 0,002 < α = 0,05 artinya terdapat hubungan antara riwayat 

abortus dengan kejadian abortus. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitan dengan pendekatan cross sectional 

sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, saya 

menggunakan pendekatan case control . Metode pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan random sampling  sedangkan pada 

penelitian saya menggunakan purposive sampling.  

4. Kamila Nurul Auliya (2021) dengan judul “Hubungan Anemia Pada 

Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus di Puskesmas Tanjung Karang 

Mataram’’. Penelitian ini menggunakan metode analitik observational 

dengan pendekatan waktu crossectional . Teknik pengambilan sampel 

yaitu sistematik random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 93 ibu hamil. Instrumen penelitian menggunakan data primer 

dan dari buku KIA ibu atau buku registrasi bidan (data sekunder). 

Hasil yang didapatkan melalui uji Chi Square didapatkan hasil p value 

0,017 (p < 0,05), artinya terdapat hubungan yang bermakna antara 

anemia dalam kehamilan dengan kejadian abortus di PKM Tanjung 



 

 

11 
 

Karang Tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan saya lakukan adalah pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitan dengan pendekatan sross sectional sedangkan pada 

penelitian yang akan saya lakukan, saya menggunakan pendekatan 

case control. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan random sampling  sedangkan pada penelitian saya 

menggunakan purposive sampling.   

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada 

ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar Tahun 2021-

2022. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengetahui angka kejadian anemia pada ibu hamil di RSIA Ananda 

Makassar Tahun 2021-2022. 

b. Mengetahui angka kejadian abortus di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2021-2022. 

c. Mengetahui distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik 

sosiodemografi pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2021-2022. 

d. Mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil 

di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022. 
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G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian, 

pendidikan dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam bidang 

kesehatan utamanya mengenai anemia pada ibu hamil dengan kejadian 

abortus.  

2. Manfaat Bagi Pengetahuan 

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan dapat menjadi bahan acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan 

anak. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat utamanya pada ibu hamil dan 

keluarganya tentang anemia meliputi apa itu anemia, penyebab, faktor 

risiko anemia, cara mendeteksi anemia, gejala yang dapat timbul dan 

bagaimana cara mencegah anemia. Ibu hamil juga dapat lebih memahami 

tentang abortus meliputi apa itu abortus, penyebab dan faktor risiko 

abortus, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut agar ibu 

hamil dapat lebih memperhatikan kondisinya selama hamil.  

4. Manfaat Bagi Instansi 

Menambah referensi bacaan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan 

anak khususnya mengenai hubungan anemia dengan kejadian abortus, 

sehingga dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anemia pada kehamilan 

1. Definisi Anemia pada Ibu Hamil 

Anemia merupakan keadaan berkurangnya jumlah sel darah merah 

sehat dalam tubuh seseorang. Secara global kasus anemia sering 

disebabkan karena berkurangnya asupan zat besi atau kondisi ini disebut 

anemia defisiensi besi. Kondisi asupan zat besi yang kurang akan 

menyebabkan produksi eritrosit tidak cukup hingga akhirnya 

menyebabkan anemia defisiensi besi (Febriani & Sijid, 2021). 

Anemia adalah kondisi menurunnya kadar eritrosit dalam darah atau 

hemoglobin (Hb) kurang dari normal. Laki-laki dan perempuan memiliki 

kadar hemoglobin (Hb) yang berbeda, seorang laki-laki disebut anemia 

jika Hb kurang dari 13,5 gr% dan perempuan kurang dari 12,0 gr% 

(Yuniarti & Zakiah, 2021). 

Anemia pada ibu hamil merupakan keadaan ibu hamil dengan kadar 

hemoglobin (Hb) kurang dari normal yaitu <11 g/dl. Anemia pada ibu 

hamil sering terjadi pada ibu hamil trimester 2 dan trimester 3. Ibu yang 

mengalami anemia pada masa kehamilannya akan memberikan dampak 

buruk pada janin (Fatimah & Kania, 2019). 
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2. Epidemiologi Anemia pada Ibu Hamil 

WHO memperkirakan 1,62 miliar orang di dunia mengalami anemia 

dan 56,4 juta diantaranya adalah ibu hamil, dimana prevalensi tertinggi 

pada Asia Tenggara dibandingkan dengan negara lain (Rahayu et al., 

2020). Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia, berdasarkan 

Riskesdas tahun 2018 tercatat sekitar 48,9% kasus anemia pada ibu hamil. 

Kasus tersering pada ibu hamil umur 15-24 tahun dengan presentase 

84,6% (Kemenkes RI, 2020). Data Dinas Kesehatan Kota Makassar 

mencatat prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2017 mencapai 7,29%, 

dengan kasus terbanyak pada puskesmas sudiang raya mencapai 30,5% 

pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebanyak 29,1% kasus 

anemia pada ibu hamil (Syarfaini et al., 2019). 

3. Etiologi Anemia pada Ibu Hamil 

Anemia paling sering disebabkan karena kurangnya asupan zat-zat 

nutrisi, absorbsi yang tidak baik, peningkatan zat gizi yang hilang, 

kebutuhan berlebihan. Anemia dalam kehamilan paling sering disebabkan 

oleh defisiensi zat besi mencapai 75% kasus dan juga sering disebabkan 

oleh anemia megaloblastik karena defisiensi asam folat dan vitamin B12. 

Penyebab lain dari anemia namun jarang didapatkan adalah anemia karena 

proses inflamasi, hemoglobinopati, zat kimia serta keganasan 

(Prawirohardjo, 2020). 

Anemia juga dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu adanya gangguan 

dalam proses pembentukan eritrosit atau sel darah merah oleh sumsum 



 

 

16 
 

tulang, banyaknya darah yang keluar dari tubuh (hemoragi) misalnya 

dalam proses persalinan, dan jika terjadi hemolisis atau sel darah merah 

(eritrosit) dalam tubuh hancur sebelum waktunya (Bakta, 2017). 

4. Faktor Risiko Anemia pada Ibu Hamil  

a. Asupan zink kurang 

       Zink merupakan suatu mineral yang memiliki peran dalam proses 

pembelahan sel serta pertumbuhan jaringan dari janin. Zink juga berperan 

dalam sintesis hemoglobin dan menstimulasi eritropoiesis. Asupan zink 

yang kurang pada ibu hamil akan meningkatkan risiko anemia hingga 1,66 

kali lebih berisiko dari ibu hamil yang asupan zinknya cukup selama 

kehamilan (Syarfaini et al., 2019). 

b. Asupan Fe 

Fe atau zat besi merupakan suatu mineral yang penting dalam proses 

pembentukan sel darah merah. Zat besi ini banyak terkandung dalam 

makanan, contohnya hati, sayuran hijau, daging merah dan kuning telur 

(Syarfaini et al., 2019). 

Kebutuhan atau volume darah ibu hamil akan meningkat saat dalam 

masa kehamilan dan juga dibutuhkan untuk perkembangan janin, sehingga 

jika asupan Fe ibu hamil  berkurang maka ibu hamil tersebut 3,22 kali 

lebih berisiko mengalami anemia dari ibu hamil dengan asupan Fe yang 

cukup (Syarfaini et al., 2019). 
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c. Riwayat seksio sesarea (SC) 

Prosedur seksio sesarea terdapat risiko jangka pendek yang dapat 

terjadi seperti perdarahan. Tindakan operasi cesar menyebabkan jumlah 

darah yang keluar dua kali lipat lebih banyak daripada persalinan yang 

dilakukan secara normal, hal ini lah yang kemudian menyebabkan ibu 

hamil dengan riwayat SC lebih berisiko mengalami anemia hingga 1,88 

kali daripada ibu hamil dengan persalinan normal (Syarfaini et al., 2019). 

d. Jarak kehamilan 

Seorang ibu disarankan menjaga jarak kehamilannya dimana setelah 

melahirkan seorang ibu membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk 

mengembalikan fungsi normal tubuh misalnya agar luka bekas persalinan 

dapat sembuh dengan baik dan mempersiapkan diri untuk kehamilan dan 

persalinan berikutnya (Syarfaini et al., 2019) . Setelah kehamilan pertama 

tubuh ibu juga membutuhkan waktu yang cukup agar cadangan nutrisi 

dapat terkumpul kembali (Alamsyah, W, 2020).  

Jarak kehamilan pada ibu hamil yang pendek atau kurang dari 2 tahun 

lebih berisiko 2,78 kali mengalami anemia daripada kehamilan lebih dari 2 

tahun (Syarfaini et al., 2019). 

e. Pendidikan  

Ibu hamil dengan pendidikan yang rendah lebih berisiko 3,00 kali 

mengalami anemia dari ibu hamil dengan pendidikan yang baik, karena ibu 

hamil yang kurang memahami tentang anemia,  kurang informasi 

bagaimana tanda dan gejala anemia dan penangannya, serta kurang 
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memahami tentang makanan yang mengandung banyak nutrisi utamanya 

yang kaya akan zat besi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan 

pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor risiko anemia pada ibu 

hamil (Syarfaini et al., 2019). 

f. Pola makan  

Pola makan yang tidak teratur dapat membuat zat gizi yang masuk 

dalam tubuh tidak seimbang sehingga kemudian berdampak pada ibu 

hamil yaitu menyebabkan ibu menjadi  kekurangan gizi, sehingga hal ini 

akan menyebabkan kadar hemoglobin pada ibu hamil berkurang dan 

akhirnya terjadi anemia pada ibu hamil (Alamsyah,2020).  

g. Usia  

Alat reproduksi seorang perempuan berkaitan dengan usianya. 

Semakin muda usia maka perkembangan sistem reproduksinya masih 

belum optimal. Seseorang yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun juga 

memiliki emosi yang belum stabil sehingga mudah mengalami stress yang 

dapat menyebabkan menurunnya perhatian untuk memenuhi asupan zat 

gizi selama hamil sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia. Usia 

yang terlalu tua untuk hamil (>35 tahun) ini berkaitan dengan penurunan 

daya tahan tubuh pada usia ini sehingga lebih rentan mengalami berbagai 

penyakit, untuk itu ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun dan lebih 

dari 35 tahun dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia (Deswati et al., 

2019). 
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h. Jumlah paritas 

Jumlah paritas lebih dari 3 kali pada ibu hamil meningkatkan risiko 

ibu mengalami anemia maternal (Kusumawardani et al., 2018). Semakin 

tinggi jumlah paritas maka hal ini akan semakin meningkatkan risiko 

komplikasi saat hamil dan bersalin misalnya akan menyebabkan 

peningkatan risiko kematian janin dalam kandungan dan perdarahan baik 

sebelum atau setelah melahirkan. Riwayat banyaknya pengeluaran darah 

ini meningkatkan risiko terjadinya anemia pada kehamilan berikutnya 

(Sjahrani & Faridah, 2019). 

i. Sosial budaya 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifayolistia et al 

didapatkan hasil bahwa sosial budaya berhubungan dengan anemia pada 

ibu hamil, hal ini berkaitan dengan mitos atau pantangan. Misalnya 

pantangan bahwa ibu hamil tidak boleh mengonsumsi ikan karena akan 

menyebabkan saat lahir, pada mata bayi akan ditemukan banyak secret, 

padahal ikan mengandung banyak nutrisi yang baik untuk ibu dan janin. 

Budaya seperti inilah yang dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu 

hamil (Tampubolon et al., 2021). 

j. Faktor layanan kesehatan Antenatal Care (ANC) 

Antenatal Care (ANC) merupakan pemeriksaan kehamilan rutin yang 

dilakukan oleh ibu hamil dengan minimal pemeriksaan ANC selama hamil 

adalah 4 kali. Layanan kesehatan ini berfungsi untuk menilai bagaimana 

keadaan umum ibu, psikologis, dan pemeriksaan laboratorium ibu dalam 
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hal ini salah satunya adalah pemeriksaan hemoglobin untuk deteksi awal 

anemia pada ibu hamil. Petugas kesehatan juga akan memberikan 

informasi terkait asupan nutrisi untuk pemenuhan nutrisi selama kehamilan 

yang berfungsi salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya anemia 

(Tampubolon et al., 2021). Ibu hamil yang tidak rutin dalam melakukan 

pemeriksaan ANC akan menimbulkan masalah dalam kehamilan atau 

persalinannya. Masalah yang dapat timbul ini salah satunya adalah anemia 

(Nurdin et al., 2020).  

5. Klasifikasi Anemia pada Ibu Hamil 

a. Anemia defisiensi besi 

Anemia yang kasusnya paling sering ditemukan adalah anemia 

defisiensi besi. Anemia ini disebabkan karena kurangnya asupan zat besi 

pada ibu selama kehamilannya. Ibu yang sedang dalam masa kehamilan 

akan kehilangan zat besi karena akan terjadi pengalihan zat besi dari ibu ke 

janin, untuk itu WHO menganjurkan agar ibu hamil diberikan 60 mg besi 

selama 6 bulan dan pada penelitian lain menyarankan agar pemberian zat 

besi dosis 100 mg tiap hari selama 16 minggu atau lebih  (Prawirohardjo, 

2020). 

b. Anemia megaloblastik 

Kebutuhan asam folat ibu hamil akan meningkat mencapai lima 

hingga sepuluh kali lipat karena akan terjadi pengalihan asam folat dari ibu 

ke janin. Konsumsi asam folat yang kurang atau defisiensi asam folat akan 

menyebabkan anemia megaloblastik pada kehamilan. Anemia 
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megaloblastik juga dapat disebabkan karena defisiensi vitamin B12 

(kobalamin) (Prawirohardjo, 2020). 

c. Anemia aplastik 

Aplasia yang terjadi selama hamil dapat mengalami kekambuhan di 

kehamilan selanjutnya, untuk memperbaiki fungsi sumsum tulang akibat 

anemia ini maka dapat dilakukan terminasi kehamilan dan persalinan 

namun penyakit ini dapat menjadi lebih buruk setelah melakukan 

persalinan (Prawirohardjo, 2020). 

d. Anemia penyakit sel sabit 

Anemia ini dikenal dengan sebutan sickle cell anemia kondisi 

penurunan sel darah merah yang sehat. Masa kehamilan masih beresiko 

bagi ibu dengan sickle cell anemia sehingga jika didapatkan kasus anemia 

ini maka pasien harus dipantau secara intens. (Prawirohardjo, 2020). 

6. Patomekanisme Anemia pada Ibu Hamil 

Kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi dari pada yang tidak 

hamil sehingga hal ini akan menyebabkan produksi eritropoietin 

mengalami peningkatan, bersamaan dengan itu volume plasma juga akan 

meningkat lebih besar dari pada peningkatan sel darah merah hingga 

akhirnya hal ini menyebabkan kadar hemoglobin (Hb) menurun karena 

terjadi hemodilusi (pengenceran) (Prawirohardjo, 2020). 

Hemodilusi akan menyebabkan kadar hemoglobin darah berkurang 

sehingga memberikan dampak pada transportasi oksigen ke tubuh 
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mengalami penurunan sehingga menyebabkan anemia defisiensi zat besi 

(Fauzianty & Sulistyaningsih, 2022). 

7. Gejala Anemia 

Gejala pada pasien anemia diklasifikasikan menjadi tiga jenis,yaitu : 

a. Gejala umum (Anemic syndrome) 

Gejala umum anemia akan muncul saat kadar hemoglobin (Hb) 

berkurang atau dibawah normal dalam hal ini jika penurunan kadar Hb 

mencapai <7 g/dl. Gejala umum anemia ini muncul karena merupakan 

mekanisme kompensasi tubuh  akibat daya angkut oksigen berkurang dan 

terjadinya anoksia pada organ target. Anemic syndrome terdiri dari, lemas, 

mudah lelah, telinga terasa berdenging (tinnitus), kaki terasa dingin, mata 

berkunang-kunang dan dyspnea (Bakta, 2017). 

b. Gejala khas sesuai dengan jenis-jenis anemia  

1). Anemia defisiensi besi : atrofi papil lidah, kuku sendok 

(koilonychia) dan sulit menelan (disfagia).  

2). Anemia megaloblastik : adanya gangguan saraf pada kasus 

kekurangan vitamin B12 dan radang lidah (glossitis).  

3). Anemia hemolitik : kulit atau sklera mata berwarna kuning 

(ikterus), perbesaran hepar dan splenomegali. 

4). Anemia aplastik : adanya tanda-tanda infeksi dan adanya 

perdarahan (Bakta, 2017). 
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c. Gejala penyakit yang mendasari 

Gejala yang muncul ini tergantung dari apa yang menyebabkan 

anemia tersebut, contohnya gejala karena infeksi cacing tambang  yaitu 

bengkak parotis dan nyeri perut (Bakta, 2017). 

8. Penegakan  Diagnosis Anemia pada Ibu Hamil 

Penegakan diagnosis pasien yang pertama dilakukan oleh dokter 

adalah melakukan anamnesis. Anamnesis akan dilakukan dengan 

memberikan beberapa pertanyaan pada pasien, adapun pertanyaan yang 

dapat diberikan misalnya menanyakan keluhan pasien untuk mengetahui 

apa alasan pasien datang untuk melakukan pemeriksaan. Memberikan 

pertanyaan terkait keluhan utama pasien sampai dapat ditentukan 

kemungkinan diagnosis pasien, adapun gejala umum yang dapat 

ditemukan pada pasien anemia adalah lemas, mudah lelah, mata 

berkunang-kunang, dyspnea. Namun untuk menegakkan diagnosis pasti 

anemia maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan 

penunjang (Ratmawati et al., 2019). 

Pemeriksaan fisik pada pasien anemia yang dapat ditemukan adalah 

konjungtiva, mukosa mulut, telapak tangan nampak pucat (Bakta, 2017). 

Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah:   

a. Screening test : pengukuran kadar hemoglobin (Hb), hapusan darah 

tepi dan indeks eritrosit. 

b. Pemeriksaan darah seri anemia : trombosit, leukosit dan laju endap 

darah. 
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c. Pemeriksaan sumsum tulang, pemeriksaan ini berfungsi untuk 

mengetahui bagaimana sistem hematopoiesis pasien dan digunakan 

dalam mendiagnosis anemia megaloblastik dan aplastik (Bakta, 2017). 

d. Pemeriksaan khusus sesuai indikasi  

1). Anemia defisiensi besi : TIBC (total iron binding capacity). 

2). Anemia megaloblastik : serum vitamin B12, serum folat. 

3). Anemia hemolitik : serum bilirubin dan tes Coomb. 

4). Anemia aplastik : biopsi sumsum tulang (Bakta, 2017).  

9. Tatalaksana Anemia pada Ibu Hamil 

Pemberian obat pada kasus anemia diberikan jika didapatkan hasil Hb 

< 11 g/dl diberikan tablet Fe 2 tablet per hari selama 90 hari sedangkan 

jika ditemukan kadar Hb < 10 g/dl maka tablet Fe diberikan sebanyak 3 

tablet per hari selama 90 hari kehamilan. Berdasarkan aturan program KIA 

menganjurkan ibu hamil diberikan tablet Fe (Fe sulfat 320 mg  dan 0,5 mg 

asam folat) selama 90 hari. Jumlah ini mencukupi tambahan zat besi pada 

ibu hamil sebanyak 1000 mg (Deswati et al., 2019). 

Pemberian donor darah pada pasien diberikan pada kasus anemia 

pasca perdarahan akut dengan gangguan hemodinamik atau anemia berat. 

Pada kasus anemia yang bersifat kronik biasanya akan terjadi peningkatan 

volume darah untuk itu pemberian transfusi ini menggunakan tetesan pelan 

(Bakta, 2017). 

Ibu hamil dengan diagnosis anemia defisiensi asam folat maka dapat 

diberikan folat 1-5 mg per hari oral. Pada masa kehamilan disarankan agar 
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ibu hamil mendapatkan minimal 400 mg folat tiap harinya. Meskipun 

jarang namun pada ibu yang terdiagnosis anemia aplastik maka terapinya 

adalah dilakukan terminasi kehamilan elektif, imunosupresi, terapi suportif 

atau bahkan setelah persalinan dapat dilakukan transplantasi sumsum 

tulang. Ibu hamil yang terdignosis anemia penyakit sel sabit harus 

dilakukan pemantauan secara rutin selama kehamilan dan untuk pemberian 

donor darah profilaktik pada beberapa pasien memberikan hasil yang baik 

(Prawirohardjo, 2020).  

10. Komplikasi Anemia pada Ibu Hamil 

Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu hamil yang mengalami anemia 

adalah terjadinya perdarahan pasca bersalin, kelahiran prematur, Bayi 

Berat Lahir Rendah (BBLR), dan adanya gangguan pada pertumbuhan 

serta perkembangan pada janin (Purba & Haslin, 2022). 

11. Prognosis Anemia pada Ibu Hamil 

Prognosis anemia pada ibu hamil ini ditentukan berdasarkan 

kecepatan diagnosis dan tatalaksana yang tepat. Jika hal ini terpenuhi 

maka prognosis anemia pada ibu hamil dapat lebih baik (Sasono et al., 

2021). 

12. Pandangan Islam mengenai Anemia 

Anemia dalam kehamilan salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

asupan nutrisi pada ibu hamil. Hal ini berkaitan dengan makanan yang 

dikonsumsi ibu selama kehamilan, terdapat ayat dalam al-quran yang 
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menjelaskan terkait perlunya manusia memperhatikan makanan yang ia 

konsumsi. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al- Baqarah/2:168, yaitu : 

ا النهاسُ كُلوُْا ي ا يُّه  ٰٖٓ نِ  َٰٰ تِ الشهيْطَٰ لْ  ت تهبعِوُْا خُطُوَٰ ي ِباا وۖه لًا ط  لَٰ ا فىِ الْْ رْضِ ح  مِمه  

بيِْن    اِنههٗ ل كُمْ  ع دوٌُّ مُّ  

Terjemahnya : 

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-

Baqarah/2:168) 

 

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat tersebut menjelaskan tentang suatu 

perintah bagi umat manusia agar senantiasa mengonsumsi makanan yang 

halal lagi baik. Dan makanlah makanan yang halal, yakni bukan yang 

haram lagi baik, bergizi, dan memberikan dampak positif bagi kesehatan 

dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada 

Allah dalam segala aktivitas kamu, yang kamu beriman kepadanya adalah 

mu’minun yaitu orang-orang yang mantap keimanannya (Shihab, 2017). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjelaskan dirinya sebagai 

razzaq atau maha pemberi rezeki. Oleh sebab itu Allah serukan kepada 

makhluknya untuk menikmati makanan yang baik dalam hidupnya serta 

menjauhi seluruh makanan yang tidak baik, karena orang yang 

mengonsumsi makanan yang tidak baik sama saja dengan mengikuti 

langkah syetan. Makanlah sesuatu yang halal lagi baik, makanan yang 

halal tentunya merupakan makanan yang baik dalam hal ini berarti sehat. 

Ibu hamil yang mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dapat 

menurunkan risiko terjadinya anemia. Misalnya dengan mengonsumsi 
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susu, keju, sayuran, daging merah, telur, hati yang telah dimasak dengan 

baik (Tarigan, 2017). 

B. Abortus  

1. Definisi Abortus  

Abortus merupakan kondisi berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat 

hidup diluar kandungan pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau 

sebelum janin memiliki berat 500 gram (Prawirohardjo, 2020). Definisi 

lain dijelaskan bahwa abortus merupakan suatu ancaman pada kehamilan 

atau keluarnya hasil konsepsi sebelum janin hidup diluar kandungan, 

dengan batasan tertentu yaitu usia kehamilan belum mencapai usia 20 

mingggu (Aprianto et al,2022).  

Abortus adalah salah satu masalah yang dapat meningkatkan angka 

kematian ibu. Abortus didefinisikan sebagai suatu keadaan kehamilan 

berakhir sebelum janin berada diluar kandungan dan usia kehamilan < 20 

minggu dan berat janin belum mencapai 500 gram (Asniar et al, 2022). 

2. Epidemiologi Abortus 

Menurut World Health Organization (WHO), abortus menjadi 

penyebab kematian ibu dengan prevalensi mencapai 15-50% (Aprianto et 

al,2022). Menurut Kementerian Kesehatan RI 2021, jumlah kematian ibu 

menurut penyebabnya didapatkan data bahwa perdarahan menjadi 

penyebab pertama kematian ibu dengan total kasus 1.320 (Kemenkes RI, 

2021).  
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Wilayah Sulawesi Selatan utamanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak 

Ananda Makassar didapatkan kasus abortus tahun 2021 sebanyak 138 

kasus (Rekam Medik RSIA Ananda 2021). Kasus abortus terus meningkat 

seiring dengan pertambahan usia. Prevalensi pada perempuan usia 20 

tahun sebanyak 12% dan pada usia lebih dari 45 tahun sebanyak 50% 

(Fairuz & Suhair, 2019). 

3. Etiologi Abortus 

Abortus dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu kelainan 

pertumbuhan pada hasil konsepsi seperti abnormalitas kromosom, tempat 

nidasi kurang baik, dan efek dari luar seperti adanya infeksi Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), toksoplasmosis, atau adanya gangguan 

pada organ genital serta adanya kelainan pada plasenta (Purwaningrum & 

Fibriana, 2017).  

Penyebab terbanyak abortus pada ibu hamil yaitu : 

a. Genetik 

Abortus umumnya disebabkan karena adanya kelainan kariotip 

embrio. Kehamilan trimester pertama sebanyak 50% merupakan kelainan 

sitogenik berupa aneuploidi akibat kejadian sporadis (Prawirohardjo, 

2020). Kehamilan trimester pertama anomali kromosom yang paling 

sering ditemukan adalah trisomy autosom yang timbul akibat dari 

nondisjunction meiosis. Trisomi yang paling banyak ditemukan adalah 

trisomy autosom 13,16,18,21 dan 22 (Cunningham et al., 2017). Kelainan 

sitogenik pada kasus abortus sebanyak 20-25% disebabkan oleh Sindroma 
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Turner dan pada fetus yang mengalami Sindroma Down (trisomi 21) pada 

umumnya masih bisa bertahan (Prawirohardjo, 2020). 

Kelainan lainnya berhubungan dengan abnormalitas fertilisasi 

misalnya tetraploidi dan triploidi. Insiden tetraploidi terjadi pada 8% kasus 

abortus karena adanya kelainan kromosom pada fase awal sebelum 

terjadinya proses pembelahan (Prawirohardjo, 2020). Janin dengan 

tetraploidi paling sering mengalami abortus pada awal gestasi dan jarang 

dapat lahir hidup (Cunningham et al., 2017). 

b. Kelainan anatomik  

Kelainan bentuk pada uterus terjadi pada 1/200 hingga 1/600 

perempuan, defek pada uterus dapat menyebabkan komplikasi obstetrik 

misalnya abortus berulang, prematuritas dan malpresentasi janin. Septum 

uterus merupakan penyebab terbanyak pada kasus abortus akibat dari 

defek uterus mencapai 40-80% dan uterus bikornis, uterus didelfis atau 

uterus unikornis mencapai 10-30%, selain itu abortus berulang juga dapat 

disebabkan karena adanya mioma uteri dengan insidensi mencapai 10-30% 

(Prawirohardjo, 2020). 

c. Lingkungan  

Paparan zat dari luar berupa obat, bahan kimia atau radiasi pada ibu 

hamil umumnya dapat menyebabkan abortus, diperkirakan mencapai 1-

10%. Misalnya paparan tembakau, rokok yang mengandung banyak toksik 

seperti nikotin yang dapat menghambat sirkulasi uteroplasenta, hal ini 
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kemudian dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan janin hingga 

akhirnya terjadi abortus (Prawirohardjo, 2020). 

4. Faktor Risiko Abortus 

a. Umur 

Faktor risiko umur berkaitan dengan kematangan secara fisik, 

psikologis dan sosial seorang ibu, karena usia ibu sangat mempengaruhi 

bagaimana kehamilan dan kesiapan seorang ibu dalam menerima 

kehamilannya. Usia yang diperkirakan aman untuk kehamilan adalah usia 

20 hingga 35 tahun. Ibu hamil dengan usia <20 tahun belum siap menjadi 

seorang ibu sehingga hal ini memungkinkan ibu lebih mudah mengalami 

stress. Seiring dengan meningkatnya usia ibu maka akan berdampak pada 

kehamilannya misalnya semakin meningkat usia seorang perempuan maka 

fungsi ovariumnya akan semakin menurun misalnya dari segi kualitasnya 

yang kemudian mengakibatkan abnormalitas kromosom dan akhirnya hasil 

konsepsi sulit untuk berkembang (Putri, 2018). 

b. Paritas 

Paritas merupakan banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, 

Jumlah paritas yang aman adalah paritas 2 sampai 3 (multipara) dan paritas 

yang berisiko adalah paritas 1 (primipara) dan >3 (grande multipara), 

maka semakin banyak jumlah paritas akan meningkatkan risiko terjadinya 

abortus (Prawirohardjo, 2020).  

Jumlah paritas dapat memberikan pengaruh pada fungsi organ 

reproduksi. Perempuan yang terlalu sering melahirkan akan menyebabkan 
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kerja dinding rahim menurun yang akan memberikan dampak negatif pada 

janin, dimana asupan nutrisi dan oksigen dari ibu ke hasil konsepsi akan 

berkurang sehingga menyebabkan lepasnya sebagian atau keseluruhan 

hasil konsepsi. Semakin tinggi paritas seorang ibu maka risiko mengalami 

masalah pada kehamilan dan persalinannya semakin meningkat dalam hal 

ini contohnya dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus (Aprianto et 

al., 2022). 

c. Pekerjaan 

Seorang perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah atau 

beraktifitas berlebihan akan meningkatkan risiko terjadinya abortus, 

karena hal ini dapat menyebabkan ibu hamil kelelahan karena terus bekerja 

sehingga kurang beristirahat yang berujung pada kesehatan ibu yang akan 

menurun hingga dapat menyebabkan abortus. Selain itu perempuan yang 

bekerja memiliki beban pikiran berlebih sehingga mudah stress dan 

kelelahan sehingga transfer nutrisi pada janin akan berkurang dan 

kehamilan menjadi lebih berisiko (Aprianto et al., 2022). 

Ibu hamil yang mengalami stress akibat pekerjaan atau hal lainnya 

akan menyebabkan hormon kortisol dalam tubuh meningkat sehingga 

hormon ini akan masuk ke plasenta dan memberikan dampak buruk pada 

janin. Hormon kortisol ini kemudian akan mengaktifkan HPA 

(Hipotalamus, Hipofisis, Adrenal) ibu dan janin, hingga janin dapat 

mengalami stress karena peningkatan CRH (corticotrophin releasing 

hormone) dalam plasma ibu, janin dan cairan amnion. CRH kemudian 
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akan merangsang adrenal pada janin untuk segera membentuk steroid, 

CRH juga akan menyebabkan pengeluaran androgen meningkat melalui 

pelepasan Pituitary Adrenocorticotropin (ACTH). Androgen pada plasenta 

kemudian berubah menjadi estrogen, produksi estrogen yang terus 

meningkat ini akan menyebabkan kadar progesteron menurun sehingga 

kemudian menyebabkan kontraksi di miometrium dan masa tenang uterus 

berakhir dan akan terjadi perdarahan desidua basalis, kontraksi uterus 

hingga akhirnya menyebabkan terjadinya pelepasan hasil konsepsi 

(Silitonga et al., 2017). 

d. Riwayat Abortus 

Ibu yang memiliki riwayat abortus sebelumnya maka ada 

kemungkinan bahwa terdapat masalah pada organ reproduksinya sehingga 

hal ini memungkinkan terjadinya abortus berulang. Ibu dengan riwayat 

abortus juga berkemungkinan mengalami masalah pada pembuluh darah 

plasentanya sehingga hal ini akan memperberat kondisi ibu, untuk itu ibu 

dengan riwayat abortus sebaiknya menjaga kesehatannya dan 

mempersiapkan kehamilan berikutnya dengan baik (Asniar et al., 2022). 

Tindakan yang dilakukan pada ibu yang mengalami abortus spontan 

adalah dapat dilakukan kuretase hingga histerektomi. Tindakan ini dapat 

menyebabkan komplikasi berupa perubahan permeabilitas otot dinding 

rahim yang akan mempengaruhi fungsi desidua basalis saat menerima 

implantasi embrio untuk kehamilan selanjutnya, hal ini lah yang 
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menyebabkan peningkatan risiko ibu hamil dengan riwayat abortus 

mengalami abortus kembali (Lisa & Harisna, 2017). 

e. Jarak kehamilan 

Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun akan meningkatkan risiko 

terjadinya abortus pada ibu hamil, karena pada kehamilan kurang dari 2 

tahun, ibu sangat berkemungkinan mengalami kekurangan gizi,saat nutrisi 

ibu mengalami penurunan yang signifikan tentunya hal ini akan 

memberikan dampak buruk pada kehamilan ibu. Pada jarak kehamilan 

kurang dari 2 tahun ibu mungkin masih menyusui anak sebelumnya dan 

terdapat pengaruh oksitosin, dimana oksitosin akan membuat rahim ibu 

berkontraksi sebelum waktunya sehingga dapat menyebabkan perdarahan 

hingga ancaman abortus (Aprianto et al., 2022). 

f. Anemia 

Ibu hamil yang memiliki kadar Hb <11 g/dl terdiagnosis anemia pada 

kehamilan. Kadar hb yang rendah pada ibu hamil dapat meningkatkan 

risiko terjadinya abortus, utamanya pada kasus anemia defisiensi zat besi 

yang merupakan anemia yang paling sering dialami oleh ibu hamil. 

Kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus, dimana 

zat besi ini berperan dalam proses hematopoiesis. Kadar Hb dalam darah 

yang menurun dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah berkurang, 

jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan jaringan nekrosis hingga 

akhirnya hasil konsepsi tidak dapat bertahan lama di dalam uterus (Zakira 

& Gatut., 2021).  
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g. Infeksi 

Infeksi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan abortus 

pada ibu hamil. Organisme yang sering menjadi penyebabnya adalah 

Chlamydia Ureaplasma, Mycoplasma, Cytomegalovirus, Listeria 

monocytogenes dan Toxoplasma gondii. Seorang perempuan dalam masa 

kehamilannya akan terjadi perubahan anatomi, reaksi imunologis 

menurun, perubahan fisiologis pada perempuan yang hamil akan 

meningkatkan risiko terjadinya infeksi salah satunya infeksi oleh 

Chlamydia trachomatis (Octarina et al., 2018). 

Chlamydia trachomatis  merupakan bakteri intraseluler dengan cara 

penularannya yaitu melalui hubungan seksual, biasanya wanita yang 

mengalami infeksi ini tidak mengalami gejala sehingga biasanya pasien 

tidak menyadari bahwa saat ini ia sedang terinfeksi bakteri ini. Ibu hamil 

yang terinfeksi C. trachomatis dapat terinfeksi baik secara intrauterin atau 

ekstrauterin. Infeksi intrauterin ini yang kemudian dapat meningkatkan 

risiko terjadinya abortus dimana bakteri akan menginfeksi janin secara 

langsung hingga memicu respon inflamasi hingga menyebabkan plasenta 

mengalami kerusakan (Octarina et al., 2018). 

5. Patomekanisme Abortus 

Kelainan pertumbuhan pada hasil konsepsi, kelainan pada plasenta 

atau faktor dari ibu nya menjadi hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

abortus. Segera setelah kematian janin maka abortus akan terjadi 

bersamaan dengan terjadinya perdarahan dalam desidua basalis, 
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selanjutnya pada daerah implantasinya akan terjadi perubahan, infiltrasi 

sel-sel peradangan akut hingga akhirnya hasil konsepsi akan terlepas baik 

sebagian hasil konsepsi atau keseluruhan hasil konsepsi. Kemudian uterus 

akan menganggap hasil konsepsi itu sebagai benda asing dan uterus akan 

berkontraksi untuk segera mengeluarkan isinya hingga kemudian terjadi 

perdarahan (Purwaningrum & Fibriana, 2017). 

Kehamilan < 8 minggu vili korialisnya masih belum menembus desi 

dua basalis sehingga dapat terjadi pengeluaran hasil konsepsi secara utuh, 

sedangkan pada kehamilan 8 hingga 14 minggu vili korialis telah 

menembus desidua basalis lebih dalam sehingga plasenta tidak dapat 

terlepas secara sempurna hingga dapat menyebabkan banyak perdarahan 

(Purwaningrum & Fibriana, 2017). 

6. Klasifikasi abortus 

Klasifikasi abortus berdasarkan kejadiannya dikelompokkan menjadi 

abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus spontan yaitu abortus 

yang berlangsung tanpa adanya tindakan, yang terbagi menjadi abortus 

imminens, insipiens, komplit, inkomplit, missed abortion, habitualis, dan 

infeksius. Sedangkan abortus provokatus yaitu abortus yang terjadi karena 

adanya suatu tindakan yang disengaja, abortus ini terbagi menjadi abortus 

provokatus medisinalis dan kriminalis (Prawirohardjo, 2020). 
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a. Abortus spontan  

1) Abortus iminens 

Abortus iminens merupakan suatu ancaman terjadinya 

abortus yang ditandai dengan adanya perdarahan pervaginam, 

ostium uteri tertutup dan tidak ada pengeluaran hasil konsepsi.  

Pasien biasanya datang dengan keluhan adanya perdarahan dari 

jalan lahir dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu disertai 

rasa nyeri sedikit pada perut atau tidak ada nyeri hanya terdapat 

perdarahan pervaginam. Ostium uteri masih tertutup, uterus masih 

sesuai usia kehamilan dan tes urin masih positif hamil 

(Prawirohardjo,2020). 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                                    Gambar 2.1 Abortus Iminens 

                                                      (Kemenkes, 2020) 

 

2) Abortus insipiens  

Abortus insipiens merupakan perdarahan yang ditandai 

adanya peningkatan dilatasi pada serviks uterus namun hasil 

konsepsi masih terdapat dalam uterus (Purwaningrum & Fibriana, 
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2017). Pasien dengan abortus insipiens biasanya akan datang 

dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir yang banyaknya sesuai 

dengan luas pembukaan serviks uterus dan usia kehamilannya, 

keluhan ini disertai adanya kontraksi yang sering dan kuat 

sehingga menyebabkan pasien merasa mulas. Tes urin masih 

positif dan besar uterus biasnya masih sesuai usia kehamilan 

(Prawirohardjo, 2020). 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.2 Abortus insipiens 

            (Kemenkes, 2020) 

3) Abortus  inkomplit 

Abortus inkomplit merupakan perdarahan dimana terjadi 

pengeluaran hasil konsepsi namun masih terdapat sebagian sisa 

hasil konsepsi didalam uterus (Purwaningrum & Fibriana, 2017). 

Pasien abortus inkomplit terdiagnosis jika didapatkan sebagian 

hasil konsepsi telah keluar namun masih ada bagian yang 
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tertinggal didalam uterus biasanya jaringan yang tertinggal adalah 

plasenta (Prawirohardjo, 2020). 

Ostium uteri biasanya terbuka dan teraba jaringan atau ada 

jaringan yang menonjol keluar pada ostium uteri eksternum. 

Pasien dengan abortus inkomplit dapat mengalami anemia hingga 

syok hemoragik sebelum sisa jaringan lainnya dikeluarkan karena 

perdarahan dalam jumlah banyak dan terus menerus 

(Prawirohardjo, 2020).   

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.3 Abortus inkomplit 

                                                               (Kemenkes, 2020) 

 

4) Abortus komplit 

Abortus komplit merupakan perdarahan pervaginam 

dimana hasil konsepsinya sudah dikeluarkan secara keseluruhan 

tanpa ada yang tertinggal dalam uterus (Purwaningrum & 

Fibriana, 2017). Pasien yang terdiagnosis abortus komplit 

memiliki tanda seluruh hasil konsepsinya telah keluar, ostium 
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uteri telah tertutup, uterus telah mengecil tidak sesuai lagi dengan 

usia kehamilannya yang dimana karena hal ini lah jumlah 

perdarahan pada abortus komplit hanya sedikit 

(Prawirohardjo,2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.4 Abortus komplit 

                     (Kemenkes, 2020) 

 

5) Missed abortion  

Missed abortion  merupakan keadaan dimana janin telah 

mati dalam uterus sebelum kehamilan mencapai 20 minggu 

namun janin mati tidak dikeluarkan selama 8 minggu atau lebih 

(Purwaningrum & Fibriana, 2017). Pasien yang mengalami 

missed abortion biasanya tidak memiliki keluhan, abortus ini 

terdeteksi saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan rutin atau 

ibu merasa bahwa kehamilannya tidak seperti yang dia harapkan. 

Misalnya pada kehamilan lebih dari 14 minggu hingga 20 minggu 
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ibu merasa bahwa kehamilannya tidak membesar namun mengecil 

(Prawirohardjo, 2020). 

 

 

 

 

  

         

 

           Gambar 2.4 Missed abortion 

                (Kemenkes, 2020)  

b. Abortus provokatus 

1) Abortus medisinalis 

Abortus medisinalis adalah abortus yang dilakukan karena 

adanya indikasi medis atau jika kehamilan dilanjutkan maka akan 

membahayakan nyawa ibu sehingga aborsi harus segera dilakukan 

(Sylvana, Firmansyah, Wijaya, & S,2021). 

2) Abortus kriminalis 

Abortus kriminalis adalah abortus yang sengaja dilakukan 

tanpa adanya indikasi medis dan melanggar hukum (Sylvana, 

Firmansyah, Wijaya, & S,2021). 
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c. Abortus habitualis  

Abortus habitualis merupakan abortus yang terjadi sebanyak tiga kali 

berturut-turut atau bahkan lebih (Purwaningrum & Fibriana, 2017). Pasien 

dengan riwayat abortus habitualis biasanya mudah untuk hamil kembali 

namun kehamilannya tetap akan berujung pada abortus kembali 

(Prawirohardjo, 2020). 

Penyebab abortus habitualis yang sering didapatkan adalah 

inkompetensia serviks dimana uterus serviks tidak mampu untuk tertutup, 

ostium akan terus membuka (inkompeten) tanpa adanya kontraksi uterus 

hingga akhirnya akan terjadi pengeluaran hasil konsepsi. Inkompetensia 

serviks biasanya disebabkan karena tindakan yang dilakukan pada 

kehamilan sebelumnya misalnya seperti tindakan membuka serviks 

berlebihan atau robekan serviks berlebihan. Jadi diagnosis abortus 

habitualis jika terjadi abortus berulang sebanyak 3 kali atau lebih beturut-

turut (Prawirohardjo, 2020). 

d. Abortus infeksius 

Abortus infeksius merupakan abortus yang disertai dengan adanya 

infeksi pada organ genitalianya. Abortus ini biasanya merupakan 

komplikasi dari tindakan abortus yang dilakukan misalnya karena alat 

yang digunakan kurang steril (Prawirohardjo, 2020). 

Pasien dengan abortus infeksius ini biasanya akan ditemukan gejala 

demam tinggi, perdarahan pervaginam berbau, tampak lelah, takikardi, 

nyeri tekan uterus dan uterus nampak membesar (Prawirohardjo, 2020). 
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7. Penegakan Diagnosis Abortus 

a. Abortus iminens 

Anamnesis pasien abortus iminens adalah pasien datang dengan 

keluhan perdarahan pervaginam dalam jumlah sedikit dan tidak ada nyeri 

perut atau nyeri perut ringan. Pemeriksaan dalam didapatkan ostium uteri 

tertutup dan besar uterus sesuai usia kehamilan. Pada pemeriksaan urin 

kehamilan masih positif (Prawirohardjo, 2020). 

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan 

USG. Pemeriksaan USG dapat dilakukan secara transabdominal atau 

transvaginal. Pada pemeriksaan USG akan nampak bahwa hasil konsepsi 

masih utuh serta ditemukan tanda-tanda kehidupan janin seperti denyut 

jantung janin dan adanya gerakan janin (Prawirohardjo, 2020). 

b. Abortus insipiens  

Anamnesis pasien abortus insipiens biasanya pasien akan datang 

dengan keluhan keluarnya darah dari jalan lahir disertai nyeri dan terasa 

mulas. Pemeriksaan fisik didapatkan besar uterus masih sesuai usia 

kehamilan. Pemeriksaan dalam didapatkan ostium uteri terbuka, hasil 

konsepsi masih berada dalam uterus (Prawirohardjo, 2020). 

Pemeriksaan urin masih positif dan pemeriksaan USG masih terdapat 

tanda kehidupan janin misalnya masih ditemukan denyut jantung janin 

namun mulai tidak normal, gerak janin, dan perlu diperhatikan apakah 

terdapat pelepasan plasenta dari dinding rahim atau tidak (Prawirohardjo, 

2020). 
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c. Abortus inkomplit 

Anamnesis pasien datang dengan keluhan perdarahan yang biasanya 

terjadi dalam jumlah yang banyak, ada nyeri pada perut, dapat terjadi syok 

jika pasien tidak segera ditangani. Pemeriksaan fisik didapatkan besar 

uterus telah lebih kecil dari usia kehamilannya saat ini. Pemeriksaan dalam 

didapatkan hasil ostium uteri telah terbuka  dan teraba sisa hasil konsepsi. 

Pemeriksaan USG dapat dilakukan jika ragu dengan hasil temuan klinis 

yang didapatkan (Prawirohardjo, 2020). 

d. Abortus komplit 

Anamnesis pasien abortus komplit pasien datang dengan keluhan 

perdarahan namun biasanya hanya sedikit dengan usia kehamilan kurang 

dari 20 minggu. Pemeriksaan fisik didapatkan besar uterus kecil masa 

kehamilan. Pemeriksaan dalam didapatkan ostium uteri menutup. 

Pemeriksaan urin biasanya masih positif sampai 7 hingga 10 hari setelah 

abortus. Pemeriksaan USG biasanya tidak perlu dilakukan karena temuan 

klinis sudah bisa ditegakkan diagnosis abortus komplit (Prawirohardjo, 

2020). 

e. Missed abortion 

Anamnesis pada pasien biasanya mengeluhkan terjadi perdarahan atau 

tidak ada perdarahan, biasanya pasien hanya mengeluhkan bahwa usia 

kehamilannya semakin bertambah namun perutnya justru mengecil tidak 

sesuai dengan pertambahan usia kehamilannya. Pemeriksaan obstetrik 

didapatkan fundus lebih kecil dari usia kehamilan, tidak ada bunyi jantung 
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janin. Pada pemeriksaan USG akan didapatkan hasil kantong gestasi 

mengecil dengan bentuk yang tidak teratur disertai fetus yang tidak 

memiliki tanda-tanda kehidupan (Prawirohardjo, 2020). 

f. Abortus habitualis 

Anamnesis pasien abortus habitualis akan didapatkan bahwa pasien 

ada riwayat abortus sebelumnya sebanyak 3 kali berturut-turut atau bahkan 

lebih. Penyebab abortus ini biasanya disebabkan oleh inkompetensia 

serviks, untuk itu pemeriksaan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah 

pemeriksaan dalam untuk menilai diameter kanalis servikalis yang dimana 

diamaternya dapat lebih dari 8 mm (Prawirohardjo, 2020). 

g. Abortus infeksius  

Anamnesis akan didapatkan bahwa pasien ada riwayat perdarahan, 

atau adanya usaha untuk melakukan abortus dengan menggunakan barang-

barang yang tidak steril dan ditemukan tanda-tanda infeksi seperti demam 

tinggi, lelah, dan perdarahan pervaginam yang berbau dan nyeri tekan 

pada uterus serta pemeriksaan dalam ditemukan ostium uteri terbuka 

(Prawirohardjo, 2020). 

8. Tatalaksana Abortus 

a. Abortus iminens 

Pasien dengan abortus iminens kehamilannya masih bisa 

dipertahankan, pasien dapat diarahkan untuk melakukan tirah baring 

hingga perdarahan berhenti, agar uterus tidak berkontraksi maka dapat 

dilakukan pemberian spasmolitik atau pemberian tambahan hormon 
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progesteron. Pasien boleh pulang jika perdarahan telah berhenti namun 

perlu diberikan edukasi pada pasien bahwa jangan melakukan hubungan 

seksual selama 2 minggu (Prawirohardjo, 2020). 

b. Abortus insipiens 

Tatalaksana untuk pasien abortus insipiens langkah awal yang perlu 

dilakukan adalah memperhatikan keadaan umum pasien dan perhatikan 

perubahan hemodinamik yang terjadi lalu dilakukan pengeluaran hasil 

konsepsi setelah itu kuretase bila perdarahan dalam jumlah yang banyak 

(Prawirohardjo, 2020). 

Ibu dengan usia kehamilan >12 minggu untuk melakukan tindakan 

evakuasi dan kuretase harus hati-hati karena biasanya pada usia ini uterus 

telah seperti telur angsa atau bahkan lebih.  Evakuasi dapat dilakukan 

dengan cara digital lalu berikan uterotonika saat dilakukan kuretase, hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dinding uterus 

berperforasi.  Setelah tindakan, perbaiki keadaaan umum pasien dan 

berikan antibiotik profilaksis (Prawirohardjo, 2020). 

c. Abortus inkomplit 

Pasien diagnosis abortus inkomplit yang pertama harus dilakukan 

adalah memperbaiki keadaan umum pasien sambil menyiapkan untuk 

dilakukan kuretase. Terjadinya perdarahan yang hebat maka harus segera 

dilakukan evakuasi sisa jaringan agar uterus dapat berkontraksi dan 

perdarahan berhenti. Selanjutnya dilakukan kuretase dengan tindakan yang 

disarankan yaitu dengan karet vakum menggunakan kanula dari plastik. 
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Setelah tindakan dilakukan, selanjutnya dilakukan pemberian uterotonika 

baik secara parenteral atau oral dan juga berikan antibiotik (Prawirohardjo, 

2020). 

d. Abortus komplit 

Pasien abortus komplit tidak memerlukan penanganan atau 

pengobatan khusus. Pasien tidak perlu diberikan uterotonika karena 

keseluruhan hasil konsepsi telah keluar dan perdarahan biasanya akan 

segera berhenti setelah hasil konsepsi keluar dan akan berhenti total dalam 

10 hari (Prawirohardjo, 2020). 

e. Missed abortion 

Tatalaksana untuk pasien missed abortion harus dibicarakan dengan 

baik pada pasien dan keluarganya karena harus segera dilakukan tindakan 

operasi dan kuretasi namun tindakan ini dapat menyebabkan komplikasi 

seperti perdarahan atau hasil evakuasi kurang bersih jika hanya satu kali 

tindakan. Bukan hanya itu terkait pendekatan psikologis pada pasien juga 

harus diperhatikan, biasanya pasien akan gelisah setelah mengetahui 

bahwa janinnya telah mati (Prawirohardjo, 2020). 

Pasien dengan missed abortion juga biasanya diberikan misoprostol 

sublingual 400 mg diulangi 2 kali dengan jarak 6 jam. Penggunaan obat ini 

akan menyebabkan hasil konsepsi keluar atau ostium serviks terbuka 

sehingga dapat dilakukan evakuasi dan kuretase (Prawirohardjo, 2020). 

Jika usia kehamilan < 12 minggu maka dapat dilakukan tindakan 

evakuasi secara langsung dengan dilatasi dan kuretase sedangkan jika usia 
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kehamilan 12-20 minggu dengan serviks uterus yang masih kaku maka 

sebaiknya dilakukan tindakan induksi sebelum mengeluarkan janin 

(Prawirohardjo, 2020). 

f. Abortus habitualis 

Penanganan pada pasien abortus habitualis tergantung dari penyebab 

abortusnya. Jika disebabkan oleh inkompetensia serviks maka dapat 

dilakukan operasi dengan cara shirodkar atau McDonald.  Operasi ini 

dilakukan dengan cara melingkari kanalis servikalis pasien dengan 

mersiline atau benang dari sutera lalu disimpul dan dapat dibuka jika usia 

kehamilan telah aterm atau siap untuk dilahirkan (Prawirohardjo, 2020). 

g. Abortus infeksius 

Tatalaksana yang pertama dapat diberikan pada pasien adalah 

memperhatiakan keadaan umum pasien lalu lakukan pemberian penisilin 4 

x 1,2 juta unit/ ampisilin 4 x 1 gram + gentamisin 2 x 8 mg dan 

metrodinazol 2 x 1 gram. Pemberian antibiotik selanjutnya harus 

disesuaikan dengan hasil kultur pasien, jika dalam waktu 2 hari pemberian 

antibiotik tidak memberikan respon positif maka antibiotik harus diganti 

ke antibiotik yang lebih sesuai (Prawirohardjo, 2020). 

9. Komplikasi Abortus 

Komplikasi yang dapat terjadi pada abortus adalah perdarahan, syok, 

perforasi, infeksi dan dapat terjadi abnormalitas dari pembekuan darah 

pada missed abortion (Purwaningrum & Fibriana, 2017).  
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10. Prognosis Abortus 

Prognosis abortus tergantung dari kecepatan dan ketepatan 

diagnosisnya, mencari etiologi dan jenis abortus yang terjadi untuk 

dilakukan penanganan sesuai jenis abortusnya. Jika hal ini tercapai dengan 

cepat dan tepat maka prognosis dapat baik (Prawirohardjo, 2020).  

11. Pandangan Islam mengenai Abortus  

Abortus dalam hukum Islam terdapat pada beberapa ayat al-quran. 

Sebenarnya dalam islam,abortus merupakan hal yang dilarang jika abortus 

dilakukan tanpa adanya uzur misal hanya untuk menghindari aib atau 

karena masalah ekonomi. Namun pada keadaan tertentu misalnya pada 

keadaan darurat yang dapat mengancam nyawa ibu atau janinnya maka 

melakukan abortus diperbolehkan (Fatmawati, 2016). Hal ini dijelaskan 

dalam Q.S al-Isra/17:33, yaitu : 

لْ  ت قْتلُوُا النه  لِي هِ  و  ع لْن ا لِو  ا ف ق دْ ج  ظْلوُْما نْ قتُِل  م  م  ِ  و  ق  ُ اِلْه باِلْح  م  اللَّه ره فْس  الهتيِْ ح   

ا   نْصُوْرا ناا ف لً  يسُْرِفْ ف ىِ الْق تلِْ  اِنههٗ ك ان  م  ٣٣سُلْطَٰ  

Terjemahnya : 

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa 

yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi 

kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) 

melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia 

adalah orang yang mendapat pertolongan’’. (Q.S. al-Isra/17:33) 

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat diatas menyatakan bahw dan 

janganlah kamu membunuh jiwa, baik jiwa orang lain maupun jiwamu 

sendiri, yang diharamkan Allah melainkan dengan haq, yakni kecuali 

dalam kondisi yang dibenarkan agama. Dan barang siapa dibunuh secara 
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zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada 

walinya, yakni ahli warisnya untuk menuntut “qishah’’ atau ganti rugi 

kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, tetapi 

janganlah keluarganya yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang 

terbunuh itu melampaui batas dalam membunuh, yakni menuntut 

membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. 

Sesungguhnya ia, yakni yang terbunuh itu adalah orang yang telah 

dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah 

itu. Ini di dunia, dan di akhirat nanti ia memeroleh haknya secara 

sempurna(Shihab, 2017). 

Abortus terbagi menjadi abortus spontan dan abortus provokatus. 

Abortus spontan merupakan abortus yang terjadi secara alamiah sedangkan 

abortus provokatus merupakan abortus yang terjadi karena disengaja yang 

terdiri dari abortus medisinialis dan abortus kriminalis. Ayat yang 

menjelaskan bahwa aborsi yang terjadi tanpa disengaja atau abortus ini 

disebut sebagai abortus spontan maka hal tersebut tidak akan dikenakan 

hukuman. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Thagabun/64:11, yaitu : 

ُ بكُِل ِ م ٱللَّه ِ ي هْدِ ق لْب هُۥ ۚ و  ن يؤُْمِنۢ بٱِللَّه م  ِ   و  صِيب ةٍ إلِْه بإِذِنِْ ٱللَّه آٖ أ ص اب  مِن مُّ  ٰ
لِيم    ش ىْءٍ ع 

Terjemahnya : 

“ Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan 

izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia  

akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (Q.S al-Thagabun/64:11) 
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Hal ini menjelaskan bahwa segala musibah yang menimpa manusia 

merupakan kehendak dari Allah SWT, dan tidak akan diberikan cobaan 

pada suatu hambanya jika ia tidak mampu melewati cobaan tersebut 

(Fatmawati, 2016). 

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat diatas menyatakan tidak menimpa 

seseorang satu musibah pun berkaitan urusan dunia atau agama kecuali 

atas izin Allah melalui sistem yang telah ditetapkan dan selalu di bawah 

kontrol dan pengawasan-Nya. Dan siapa yang beriman kepada Allah, dan 

percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas izin-Nya niscaya dia 

akan memberi petunjuk hatinya sehingga dari saat ke saat ia akan semakin 

percaya serta tabah dan rela atas musibah yang menimpanya sambil 

mencari sebab-sebabnya dan semakin meningkat pula amal baiknya 

(Shihab, 2017). 

Menurut pandangan ulama yang dikemukakan oleh mazhab Syafi’I 

dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa abortus diperbolehkan jika terdapat 

uzur didalamnya. Uzur yang beliau maksud misalnya ASI ibu yang kering 

saat kehamilan mulai terlihat dan pada waktu yang bersamaan ayah tidak 

dapat membiayai anaknya untuk mendapatkan ASI dari wanita lain jika 

anak lahir nanti. Dengan demikian abortus dalam pandangan islam dapat 

dilakukan hanya dalam kondisi tertentu yang jika kehamilan terus 

dilanjutkan maka dapat membahayakan hingga menyebabkan kematian 

pada ibu dan janinnya, abortus ini biasa disebut sebagai abortus 

provokatus medisinialis (Fatmawati, 2016). 
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C. Kerangka Teori 

 

 

                           Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

Keterangan : 

   : Variabel yang diteliti 

   : Variabel yang tidak diteliti 

: Variabel dependen 

 

 

 

ABORTUS  Anemia pada ibu hamil 

- Usia ibu 

- Paritas 

- Pekerjaan 

- Riwayat abortus 

- Jarak kehamilan 

- Infeksi 

 

 



 

 

53 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan desain penelitian analitik observasional melalui pendekatan 

case control study yang menghubungkan antara anemia dengan kejadian 

abortus pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar 

2021-2022. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan pada 26 Desember 2022 – 09 Februari 2023.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan seluruh objek yang digunakan dalam penelitian. 

Populasi kasus pada penelitian ini adalah semua pasien ibu hamil yang 

mengalami abortus sebanyak 138 ibu hamil di RSIA Ananda Makassar 

Tahun 2021-2022. Populasi kontrol pada penelitian ini adalah keseluruhan 

ibu hamil yang memeriksakan diri ke RSIA Ananda Makassar tahun 2021-

2022 sebanyak 13.964. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari seluruh objek yang digunakan dalam 

penelitian dan mewakili keseluruhan populasi. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami abortus dengan data 

rekam medik sesuai kriteria inklusi dan eksklusi di RSIA Ananda Makassar. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. 

Kritera inklusi : 

1) Ibu hamil dengan usia kehamilan <20 minggu  

2) Ibu hamil dengan diagnosis abortus 

3) Ibu hamil yang memiliki data rekam medik yang jelas dan lengkap 

sesuai kebutuhan peneliti 

Kriteria eksklusi : 

1) Ibu hamil yang mengalami abortus provokatus 

2) Ibu hamil dengan riwayat infeksi dalam kehamilan 

3) Ibu hamil dengan usia <20 tahun dan >35 tahun 

4) Ibu hamil dengan riwayat abortus sebelumnya 

5) Ibu hamil dengan riwayat paritas >3 

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Isaac 

dan Michael  : 
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Keterangan : 

s  : jumlah sampel 

λ2 : berdasarkan tabel chi square dengan satu derajat kebebasan (dk) 

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

tabel chi kuadrat) 

N   : jumlah populasi  

P   : peluang benar (0,5) 

Q   : peluang salah (0,5) 

d   : perbedaan bias (0,05) 

Jadi, dalam penelitian ini didapatkan ukuran sampel sebagai berikut : 

 

 

                  

                  

                  

                    s = 101,71 dibulatkan menjadi 102 

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus 

Isaac dan Michael  maka untuk sampel kasus didapatkan hasil sebanyak 102 

sampel. Penelitian ini menggunakan perbandingan case : control (1:1) 

sehingga didapatkan sampel kontrol sebanyak 102 sampel. Maka total seluruh 

sampel pada penelitian ini adalah 204 sampel 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data rekam medik pasien 

di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar Tahun 2021-2022. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data rekam 

medik pasien yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan 

diambil dari bagian Rekam Medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda 

Makassar Tahun 2021 sampai 2022. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil yang didapatkan merupakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif. 

Analisis data pada penelitian ini menguji bagaimana pengaruh variabel 

independen terhadap dependen. 

1. Analisis Univariat 

      Analisis univariat merupakan analisis data secara deskriptif setiap 

variabel dengan membuat tabel distribusi frekuensi, membuat nilai rata-rata, 

dan nilai tengah untuk data kontinyu. Analisis univariat untuk mengetahui 

distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti. 

2. Analisis Bivariat 

      Analisis bivariat merupakan analisis data untuk menilai hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Menggunakan teknik analisis 

uji Chi Square dan Odd Ratio (OR). Analisis bivariat dalam penelitian ini 
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untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara anemia pada ibu hamil 

dengan abortus.  
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

            Bagan 3.1. Alur Penelitian 

 

 

 

Permohonan pengambilan data awal pada Rumah Sakit 

Penyusunan proposal penelitian 

 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Identifikasi populasi  

Pengambilan data sekunder di bagian Rekam Medik RSIA Ananda 

Makassar 

 

 

Peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian 

 

Membuat surat perizinan penelitian dari pihak Prodi Pendidikan Dokter 

UIN Alauddin Makassar yang ditujukan pada Direktur RSIA Ananda 

Makassar 

Pengumpulan data dari RSIA Ananda Makassar 

Pemilihan sampel dengan teknik Purposive Sampling  dan sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi 

 

Melakukan analisis data dengan SPSS 
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H. Etika Penelitian  

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Prinsip-prinsip etika penelitian dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Respect for the person 

Menghormati harkat dan martabat setiap manusia yang memiliki 

kebebasan dalam memilih dan bertanggung jawab dengan keputusannya 

sendiri. 

2. Justice 

Objek pada penelitian ini berhak mendapatkan perlakukan yang baik dan 

dan manfaat yang adil, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan 

keuntungan dari masyarakat. 

3. Beneficence dan nonmaleficence  

Memiliki kewajiban untuk berperilaku baik,membantu orang lain dan tidak 

merugikan orang lain.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada  26 Desember 2022 – 9 Februari 2023 di 

RSIA Ananda Makassar. Rumah Sakit ini telah beroperasi sejak  28 Oktober 

1995 dengan status swasta. Rumah Sakit ini didirikan dengan niat dan upaya 

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam 

hal ini pelayanan asuhan kebidanan, asuhan keperawatan dan layanan 

kesehatan lainnya yang beroperasi 1 x 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. 

RSIA Ananda Makassar berlokasi di Jl. Andi Djemma No. 58 Makassar, 

lokasi Rumah Sakit sangat strategis dan mudah dijangkau serta dikelilingi 

oleh sarana penunjang seperti toko kebutuhan bayi dan anak serta rumah 

makan yang memenuhi syarat kesehatan. 

Visi dan misi dari RSIA Ananda Makassar adalah sebagai berikut : 

1. Visi RSIA Ananda Makassar 

Menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak terbaik di Kota Makassar dengan 

mengutamakan mutu dalam pelayanan pada masyarakat. 

2. Misi RSIA Ananda Makassar 

a. Melayani dengan senyum 

b. Simpatik dan hati yang tulus 

c. Mengutamakan keselamatan pasien (patient safety) 

d. Memberikan pelayanan yang bermutu dengan SDM Profesional 
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B. Hasil Penelitian  

1. Analisis Univariat 

 Analisis univariat merupakan analisis data untuk mengetahui distribusi 

frekuensi  dan persentase dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

terdiri dari 102 sampel kasus dan 102 sampel kontrol sehingga total sampel 

sebanyak 204 sampel dengan rasio 1:1. Adapun distribusi sampel penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Karakteristik 

Sosiodemografi pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022 

Karakteristik Frekuensi 

(N) 

Persentase 

(%) 

Usia 

     20-25 tahun 

     26-30 tahun 

     31-35 tahun 

Paritas 

     Primipara (paritas 1) 

     Multipara (paritas 2-3) 

Usia Kehamilan 

     <12 minggu 

     ≥12 minggu 

Anemia 

    Anemia (Hb <11 g/dl) 

    Tidak anemia (Hb ≥ 11 g/dl) 

Abortus 

    Abortus 

    Tidak Abortus 

 

37 

97 

70 

 

141 

          63 

 

108 

          96 

 

37 

         167 

 

102 

         102 

 

               18,1 

   47,5 

   34,3 

 

   69,1 

   30,9 

 

   52,9 

   47,1 

 

   18,1 

   81,9 

 

   50,0 

   50,0 

       Sumber : Data Sekunder, 2021-2022 
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 Pada tabel 4.1 distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik 

sosiodemografi pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2021-2022. 

Hasil penelitian untuk sosiodemografi berdasarkan usia ibu hamil yaitu usia 

20-25 tahun sebanyak 37 orang (18,1%), usia 26-30 tahun sebanyak 97 orang 

(47,5%), usia 31-35 tahun sebanyak 70 orang (34,3%). Berdasarkan paritas 

yaitu ibu dengan paritas 1 (primipara) sebanyak 141 orang (69,1%) dan ibu 

hamil dengan paritas 2-3 (multipara) sebanyak 63 orang (30,9%). 

Berdasarkan usia kehamilan yaitu usia kehamilan <12 minggu sebanyak 108 

sampel (52,9%) dan ≥12 minggu sebanyak 96 sampel (47,1%). Berdasarkan 

kejadian anemia yaitu sebagian besar ibu hamil tidak mengalami anemia 

dengan jumlah 167 orang (81,9%) dan ibu hamil yang mengalami anemia 

berjumlah 37 orang (18,1%). Berdasarkan kejadian abortus yaitu sebanyak 

102 orang (50,0%) dan ibu hamil yang tidak mengalami abortus sebanyak 

102 orang (50,0%). 

2. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui 

adanya hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil 

dengan menggunakan uji chi-square.  

 

 

 

 

 



 

 

63 
 

Tabel 4.2 Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Pada Ibu Hamil 

di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022 

 

Anemia 

   Kejadian Abortus   

   Total 

 

p-

value 

 

OR  

 

Kasus Kontrol 

N % N % n % 

Anemia  

(Hb <11 g/dl) 

Tidak Anemia 

(Hb ≥ 11 g/dl) 

Total 

27 

 

75 

 

102 

26,5 

 

73,5 

 

100 

10 

 

92 

 

102 

9,8 

 

90,2 

 

100 

37 

1 

167 

 

204 

18,1 

 

81,9 

 

100 

0,004 3,312 1.508-

7,276 

Sumber : Data Sekunder , 2021-2022 

 Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 37 ibu hamil yang mengalami 

anemia, sebanyak 27 ibu (26,5%) yang mengalami abortus dan sebanyak 10 

ibu (9,8%) yang tidak mengalami abortus. Sedangkan dari 167 ibu hamil yang 

tidak anemia, sebanyak 75 ibu (73,5%) yang mengalami abortus dan 

sebanyak 92 ibu (90,2%) yang tidak mengalami abortus. 

Analisis hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil 

dilakukan menggunakan uji Chi Square dan diperoleh nilai p-value sebesar 

0,004 (p < 0,05) yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil. Nilai Odd Ratio (OR) 

sebesar 3,312 dengan CI 95% (1,508–7,276) menunjukkan bahwa ibu dengan 

anemia memiliki risiko 3,312 kali lebih besar untuk mengalami abortus 

dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia di RSIA Ananda Makassar 

Tahun 2021-2022.  

 

 

CI 95% 
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C. Pembahasan 

  Pada penelitiagn ini didapatkan nilai p-value sebesar 0,004 (p < 0,05) yang 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara anemia 

dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2021-2022. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 3,312 dengan CI 95% (1,508–

7,276) menunjukkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 3,312 kali 

lebih besar untuk mengalami abortus dibandingkan dengan ibu yang tidak 

anemia di RSIA Ananda Makassar 2021-2022. Berdasarkan uji tersebut 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sivia 

A et al (2022) dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden, hasil penelitian 

didapatkan p value 0,000 ( <0,05) artinya terdapat hubungan antara anemia 

dengan abortus di Wilayah Kerja PKM Burnai Mulya. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Kamila (2021) dengan jumlah sampel 93 ibu hamil, hasil 

penelitian didapatkan p value 0,017 (< 0,05) artinya terdapat hubungan yang 

bermakna antara anemia dalam kehamilan dengan kejadian abortus di PKM 

Tanjung Karang. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et 

al (2022) dengan jumlah sampel 41 orang, hasil penelitian didapatkan p value 

0,009 (< 0,05) dan OR 5,82 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 

antara anemia dengan kejadian abortus dan ibu yang mengalami anemia 

memiliki risiko 5,82 kali untuk mengalami abortus dibandingkan dengan ibu 

yang tidak mengalami anemia di RSUD Sukadana Provinsi Lampung. 

Penelitian lainnya oleh Nurhikmah dan Yudiarsi (2020) dengan jumlah 
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sampel sebanyak 87 orang, hasil penelitian didapatkan p value 0,000 (< 0,05) 

yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara anemia dengan 

kejadian abortus di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.  

Berdasarkan teori yang terdapat pada Obstetric William, bahwa  anemia 

memengaruhi kesejahteraan dan perkembangan janin semasa kehamilan. 

Salah satu jenis anemia yang berpengaruh ialah anemia aplastik yang dapat 

memicu timbulnya komplikasi kehamilan salah satunya ialah abortus melalui 

gangguan pada aliran darah dan kecukupan nutrisi dari ibu ke bayi melalui 

plasenta. Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa 

anemia paling sering disebabkan oleh defisiensi zat-zat nutrisi, dengan 

penyebab tersering adalah defisiensi zat besi, lalu defisiensi asam folat dan 

vitamin B12 (anemia megaloblastik) (Cunningham, et al., 2019; 

Prawirohardjo, 2020).  

Selama kehamilan darah tidak hanya digunakan untuk tubuh namun 

darah juga akan dialirkan kepada anak sehingga kebutuhan nutrisi tentunya 

akan meningkat, misalnya kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Zat besi 

memiliki peran pada proses hematopoiesis dalam tubuh yaitu sebagai salah 

satu bahan yang dibutuhkan dalam sintesis Hb dalam eritrosit jadi saat tubuh 

kekurangan zat besi maka hal ini akan mempengaruhi proses hematopoiesis 

hingga akhirnya menyebabkan kadar Hb menurun (Nurdin et al., 2020). 

Defisiensi zat besi juga dapat menyebabkan stress oksidatif, hal ini dapat 

merusak perkembangan plasenta hingga dapat berakhir dengan kejadian 

abortus (Lopez, et al., 2021).  
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  Ibu hamil dengan anemia akan mempengaruhi nutrisi yang diterima oleh 

janinnya, saat kadar Hb dalam darah <11 g/dl maka kemampuan darah untuk 

mengikat dan membawa oksigen serta nutrisi yang dibawa oleh eritrosit (sel 

darah merah) ke seluruh organ termasuk ke plasenta dan janin akan 

berkurang, jika hal ini terjadi terus menerus maka akan menyebabkan 

jaringan nekrosis yang diawali dengan terjadinya perdarahan pada desidua 

basalis hingga akhirnya seluruh atau sebagian hasil konsepsi terlepas, kondisi 

ini kemudian disebut dengan abortus (Zakira & Hardianto, 2021; Wulandari, 

et al, 2022).    

D. Keterbatasan Penelitian  

  Penelitian yang dilakukan di RSIA Ananda Makassar untuk mengetahui 

hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil tahun 2021-2022, 

dalam prosesnya masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan data rekam medik 

dan terdapat beberapa rekam medik yang tidak lengkap  sehingga 

dianggap sebagai missing case dan data pada rekam medik tersebut tidak 

dapat  diikutsertakan dalam penelitian ini. 

2. Banyaknya rekam medik yang memenuhi kriteria eksklusi sehingga 

diharuskan untuk mencari rekam medik lebih banyak lagi agar minimal 

sampel yang memenuhi kriteria inklusi dapat terpenuhi.  

3. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya anemia 

sedangkan berdasarkan hasil penelitian  terdapat ibu hamil yang tidak 
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anemia tapi mengalami abortus, hal ini membuktikan bahwa terdapat 

faktor risiko lain yang tidak diteliti yang mungkin dapat menyebabkan 

kejadian abortus. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan anemia 

dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2021-2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 37 (18,1%) di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021-2022. 

2. Jumlah ibu hamil yang mengalami abortus sebanyak 102 (50,0%) di RSIA 

Ananda Makassar Tahun 2021-2022.  

3. Pada penelitian ini ibu hamil memiliki karakteristik yaitu sebagian besar 

terdiri atas kelompok ibu hamil dengan usia 26-30 tahun, kelompok ibu 

hamil dengan usia kehamilan <12 minggu, dan kelompok ibu hamil 

dengan paritas primipara (paritas 1) di RSIA Ananda Makassar Tahun 

2021-2022. 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara anemia dengan kejadian abortus 

di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022 dengan nilai p-value = 

0,004.  

B. Saran 

1. Bagi Rumah Sakit 

  Membuat program-program rumah sakit yang dapat menurunkan angka 

kejadian abortus dan anemia dengan memberikan edukasi atau penyuluhan 

pada ibu hamil untuk mencegah risiko kejadian abortus. 
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2. Bagi Peneliti 

  Disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor risiko anemia dengan 

mengklasifikasikan anemia ringan, sedang dan berat serta variabel lain agar 

didapatkan ruang lingkup studi yang lebih luas terkait faktor risiko lainnya 

yang dapat menyebabkan kejadian abortus.  

3. Bagi Masyarakat 

  Diharapkan terkhusus pada ibu hamil yang berisiko agar mampu 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian abortus sehingga 

ibu hamil beserta keluarganya dapat melakukan pencegahan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Hasil SPSS 

Frequency Table  

Paritas 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid primipara 141 69,1 69,1 69,1 

multipara 63 30,9 30,9 100,0 

Total 204 100,0 100,0  

 

Usia 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-25 37 18,1 18,1 18,1 

26-30 97 47,5 47,5 65,7 

31-35 70 34,3 34,3 100,0 

Total 204 100 100  

 
Usia Kehamilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 12 minggu 108 52,9 52,9 52,9 

≥ 12 minggu 96 47,1 47,1 100,0 

Total 204 100,0 100,0  

 

Anemia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 37 18.1 18.1 18.1 

Tidak 167 81.9 81.9 100.0 

Total 204 100.0 100.0  
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Abortus  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kasus 102 50.0 50.0 50.0 

Kontrol 102 50.0 50.0 100.0 

Total 204 100.0 100.0  

 

 

 

Statistics 

 Kadar Hb Anemia Abortus  

N Valid 204 204 204 

Missing 0 0 0 

Mean 12.0471 1.82 1.50 

Median 12.3000 2.00 1.50 

Std. Deviation 1.46622 .386 .501 

Minimum 5.90 1 1 

Maximum 15.20 2 2 
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Chi-Square Tests 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-

Square 

9.541a 1 .002 
  

Continuity 

Correctionb 

8.452 1 .004 
  

Likelihood Ratio 9.845 1 .002   

Fisher's Exact Test    .003 .002 

 

Abortus  Total 

Kasus Kontrol  

Anemia Ya Count 27 10 37 

Expected Count 18.5 18.5 37.0 

% within Anemia 73.0% 27.0% 100.0% 

% within Abortus  26.5% 9.8% 18.1% 

% of Total 13.2% 4.9% 18.1% 

Tidak Count 75 92 167 

Expected Count 83.5 83.5 167.0 

% within Anemia 44.9% 55.1% 100.0% 

% within Abortus  73.5% 90.2% 81.9% 

% of Total 36.8% 45.1% 81.9% 

Total Count 102 102 204 

Expected Count 102.0 102.0 204.0 

% within Anemia 50.0% 50.0% 100.0% 

% within Abortus  100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 
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Linear-by-Linear 

Association 

9.495 1 .002 
  

N of Valid Cases 204     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Anemia 

(Ya / Tidak) 

3.312 1.508 7.276 

For cohort Abortus  = 

Kasus 

1.625 1.255 2.104 

For cohort Abortus  = 

Kontrol 

.491 .284 .848 

N of Valid Cases 204   
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Lampiran 2 : Etik Penelitian 
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Lampiran 3: Izin Penelitian 
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Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 5: Dokumentasi 
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