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ABSTRAK 

JURUSAN KEBIDANAN 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

KARYA TULIS ILMIAH,  AGUSTUS 2014 

 

Atira, 70400010014 

Pembimbing: dr. Rini Fitriani, M. Kes 

“Gambaran Faktor Risiko Kejadian Mioma Uteri di RSUD Labuang Baji  

Makassar Tahun 2014 

 

Mioma uteri merupakan tumor jinak yang paling sering ditemukan, yaitu 

sekitar satu dari empat wanita selama masa reproduksi yang aktif. Mioma uteri 

sering ditemukan pada wanita usia reproduksi (20-25%) dimana prevalensi mioma 

uteri meningkat lebih dari 70% dengan pemeriksaan patologi anatomi uterus, 

membuktikan banyak wanita yang menderita mioma uteri asimptomatik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian 

mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2013 dari 3 aspek yaitu: 

umur, paritas, dan menarche. Dilaksanakan sejak tanggal 21 Juli-21 Agustus 

2014. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, populasi sebanyak 43 

orang dan diperoleh sampel sebanyak 39 orang yang dipilih secara purposive 

sampling dengan menggunakan data sekunder. 

Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa dari 39 penderita mioma  uteri 

kejadian mioma uteri dengan frekuensi tertinggi yaitu 28 penderita (71,80%) 

dengan kelompok umur >40 tahun, 11 penderita (28,20%) dengan kelompok umur 

≤40 tahun. Terdapat 8 orang (28,52%) dengan paritas ≤ 1 anak, 31 orang 

(79,48%) untuk kelompok paritas >1 anak. Terdapat 1 orang (2,57%) kelompok 

menarche ≤ 10 tahun dan 38 orang ( 97,43%) kelompok menarche >10 tahun. 

Kesimpulan penelitian adalah bahwa kejadian mioma uteri sebagai faktor 

risiko utama yaitu umur penderita karena mioma uteri paling sering ditemukan 

pada wanita dengan usia produktif dan beberapa faktor lain yang bisa memicu 

terjadinya mioma uteri. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dan 

pencegahan dini terhadap masalah kesehatan reproduksi wanita. 

 

Daftar Pustaka : 27 (2005 – 2012) 

Kata kunci : Faktor risiko, mioma uteri, umur, paritas, dan menarche  

 



ABSTRACT 

 

DEPARTMENT OF MIDWIFERY  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

SCIENTIFIC WRITINGS,  AUGUST 2014  

 

Atira, 70400010014  

Supervisor: dr. Rini Fitriani, M. Kes  

Title: ‘’Risk Factors Incident Description Myoma Uteri in Hospitals 

Labuang Baji  Makassar 2014’’ 

 

Uterine myoma is a benign tumor most often found, which is about one in 

four women during their reproductive years active. Myoma uteri often found in 

women of reproductive age (20-25%) in which the prevalence of myoma uteri 

increased by more than 70% with uterine anatomic pathology examination, proves 

many women who suffer from uterine myomas are asymptomatic. 

This study aims to describe the incidence of risk factors  myoma uteri in 

hospitals Labuang Makassar 2013 of three aspects, namely: age, parity, and 

menarche. Implement from the date of 21 July to 21 August 2014 This type of 

research is descriptive, a population of 43 people and obtained a sample of 39 

people were selected by purposive sampling using secondary data. 

The results obtain show that of 39 patients with myoma uteri myoma uteri 

events with the highest frequency of 28 patients (71.80%) in the age group >40 

years, 11 patients (28.20%) in the age group ≤40 years . There are 8 people 

(28.52%) with parity ≤ 1 child, 31 people (79.48%) for parity groups >1 children. 

There is 1 person (2.57%) of menarche ≤10 years group and 38 (97.43%) >10 

years of menarche group.  

 Research conclusion is that the incidence of uterine myoma as a factor  

The main risk is the age of the patient as the most common uterine myomas  

in women with reproductive age and several other factors that can trigger uterine 

myomas. Therefore, it is necessary to check and early prevention of female 

reproductive health issues.  

 

References: 27 (2005 - 2012)  

Keywords: Risk factors, myoma uteri, age, parity, and menarche 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang 

Mioma uteri adalah neoplasma jinak yang berasal dari otot-otot uterus  

dan jaringan ikat, kadang disebut juga leiomioma atau fibroid. Jaringan tumor 

ini tumbuh pada dinding muskulus uterus dan terbentuk dari otot dan jaringan 

fibroid (Serrihulahean, 2009). Masalah kesehatan reproduksi menjadi 

perhatian bersama dan bukan hanya individu yang bersangkutan karena 

dampaknya luas menyangkut berbagai aspek kehidupan dan menjadi 

parameter kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat. Dengan demikian kesehatan alat reproduksi sangatlah 

penting  (Manuaba, 2009). 

Mioma uteri merupakan salah satu masalah kesehatan utama dan 

merupakan tumor yang paling banyak di derita pada wanita saat mendekati 

masa menopause (Wachidah, 2011). Berdasarkan penelitian World Health 

Organization (WHO) penyebab angka kematian ibu karna mioma uteri pada 

tahun 2010 sebanyak 22 (1,95%) kasus dan tahun 2011 sebanyak 21 (2,04%) 

kasus. Penelitian Marino (2004) di Italia melaporkan 73 kasus mioma uteri  

dari 341 wanita terjadi pada usia 30-60 tahun dengan prevalensi 21,4%. 

Penelitian Boynton (2005) di Amerika melaporkan 7.466 kasus mioma uteri 

dari 827.348 wanita usia 25-42 tahun dengan prevalensi 0,9%. Penelitian  

Pradhan (2006) di Nepal melaporkan 137 kasus mioma uteri dari 1.712 kasus 

ginekologi dengan prevalensi 8%.  
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Penelitian Okezie O (2006) di Nigeria (Departement of Gynecology, 

University of Nigeria Teaching Hospital Enugu) melaporkan mioma uteri 190 

di antara 1.938 kasus ginekologi dengan prevalensi 9,8%. Penelitian Rani 

Akhil Bhat (2006) di India (Departement of Obstetric and Gynecology, 

Kasturba Medical College and Hospital) terdapat 150 kasus mioma uteri, dan 

77 kasus terjadi pada wanita umur 40-49 tahun dengan prevalensi 51%, dan 

45 kasus terjadi pada wanita umur lebih dari 50 tahun dengan prevalensi 30 % 

(Lilyani Devy Isella, dkk, 2011). 

Berdasarkan otopsi, Novak menemukan 27% wanita berumur 25 

tahun mempunyai sarang mioma uteri, pada wanita yang berkulit hitam di 

temukan lebih banyak. Mioma uteri belum pernah (dilaporkan) terjadi 

sebelum menarche. Setelah menopause hanya kira-kira 10% mioma uteri 

yang masih bertumbuh. Di Indonesia  pada tahun 2008 persentase ibu dengan 

mioma uteri sekitar 19,8% dan tahun 2009 sekitar 11,70% pada semua 

penderita ginekologi yang di rawat (Prawirohardjo, 2009). 

Mioma uteri lebih banyak terjadi pada wanita multipara dibandingkan 

dengan wanita yang mempunyai riwayat frekuensi melahirkan 1 (satu) atau 2  

(dua) kali. Dari penelitian yang dilakukan Hafiz et al di Nitsar hospital 

Multan Pakistan mengemukakan bahwa mioma uteri terjadi pada 74% pasien 

dengan paritas 1-5 (multipara) dan 13% pasien dengan paritas 0 (nullipara), 

dengan kata lain sebagian besar mioma terjadi pada pasien multipara 

(Muzakir, 2008). 
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Perkembangan pengetahuan dan teknologi telah makin maju sehingga 

sudah merupakan kewajiban bagi kalangan kesehatan untuk menyebarkan 

lebih banyak informasi masalah kesehatan sehingga masyarakat dapat 

melakukan dan berani memeriksakan kesehatannya (Manuaba, 2009). 

Sebagian besar mioma uteri ditemukan  pada masa reproduksi,  karena 

adanya rangsangan estrogen. Dengan demikian mioma uteri  tidak dijumpai  

sebelum datang haid (menarche) dan akan mengalami pengecilan  setelah 

mati haid (menopause). Bila pada menopause  tumor yang berasal dari mioma 

uteri masih tetap besar atau bertambah besar, kemungkinan degenerasi ganas 

menjadi sarkoma uteri. Bila dijumpai pembesaran abdomen sebelum 

menarche, hal itu pasti bukan mioma uteri tetapi kista ovarium dan 

kemungkinan  besar  menjadi ganas (Manuaba, 2010). 

Mioma uteri umumnya di temukan pada wanita usia reproduksi, dan 

belum pernah di laporkan terjadi sebelum menarche. Pada masa menopause 

mioma akan mengecil seiring dengan penurunan hormon estrogen dalam 

tubuh. Kejadian mioma uteri lebih tinggi pada wanita kulit hitam di banding 

dengan wanita kulit putih, karna wanita kulit hitam memiliki lebih banyak 

hormon estrogen. 

Mioma uteri ini berperan secara signifikan terhadap morbiditas 

sebagian besar wanita. Efek klinis tumor ini berkaitan dengan efek penekanan 

massa tumor terhadap organ sekitarnya, perdarahan uterus yang berlebihan 

atau masalah yang berkaitan dengan kehamilan seperti infertilitas atau 

abortus berulang (Wachidah, 2011). 
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Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, yaitu rumah sakit yang 

merupakan Rumah Sakit Tipe B di kota Makassar adalah rumah sakit yang 

mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas. 

Rumah sakit ini menampung pelayanan rujukan di rumah sakit kabupaten,  

sehingga jumlah pasien tinggi. 

 Berdasarkan data rekam medik RSUD Labuang Baji Makassar angka 

kejadian mioma uteri cukup tinggi dari kasus gangguan sistem reproduksi 

yang ada di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2009 sebanyak 34 orang, 

tahun 2010 sebanyak 21 orang, tahun 2011 sebanyak 17 orang, tahun 2012 

sebanyak 26 orang dan tahun 2013 mengalami peningkatan dengan jumlah 

kasus mioma uteri sebanyak 43 orang. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, mengingat pentingnya 

masalah ini maka penulis tertarik untuk mengetahui gambaran faktor risiko 

kejadian mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2013. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin 

diangkat oleh penulis yaitu “Bagaimana gambaran faktor risiko kejadian 

mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2013”?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian mioma uteri di 

RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari-Desember tahun 2013. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian mioma uteri 

berdasarkan umur penderita di RSUD Labuang Baji Makassar. 

b. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian mioma uteri 

berdasarkan   paritas penderita di RSUD Labuang Baji Makassar. 

c. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko kejadian mioma uteri 

berdasarkan menarche penderita di RSUD Labuang Baji Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi instansi 

terkait untuk mengetahui  gambaran faktor risiko kejadian mioma uteri. 

2. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam  

memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi 

penelitian  selanjutnya. 

3. Manfaat institusi 

Sebagai bahan masukan bagi institusi dan pengembangan program  

pendidikan sehingga  dapat  memberikan  pelayanan kesehatan yang 

aktual dan profesional dalam masyarakat. 
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`BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Reproduksi Wanita  

Anatomi alat kandungan terbagi atas: alat genitalia interna dan alat 

genitalia eksterna. 

1. Alat genitalia Interna 

a. Vagina 

 Vagina merupakan suatu saluran muskulo-membranosa yang 

menghubungkan uterus dengan vulva, terletak antara kandung kencing 

dan rektum. Dinding depan vagina (9 cm) lebih pendek dari dinding 

belakang (11 cm). Pada dinding vagina terdapat lipatan-lipatan yang 

berjalan sirkuler dan disebut rugae terutama pada bagian bawah vagina. 

Setelah melahirkan, sebagian dari rugae akan menghilang. Walaupun 

disebut lendir vagina, selaput ini tidak mempunyai kelenjar-kelenjar 

sama sekali sehingga tidak dapat menghasilkan lendir, mungkin lebih 

baik  disebut kulit. Ke dalam puncak vagina menonjol ujung serviks. 

 Bagian dari serviks yang menonjol ke dalam vagina disebut porsio. 

Oleh porsio ini, puncak vagina dibagi dalam 4 bagian, yaitu forniks 

anterior, forniks posterior, forniks lateral kanan dan kiri. Vagina 

mempunyai faal penting sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat 

mengalirkan darah waktu haid dan sekret dari uterus, sebagai alat 

persetubuhan, sebagai jalan lahir  pada waktu melahirkan. Sel-sel dari 
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lapisan atas epitel vagina mengandung glikogen. Glikogen ini 

menghasilkan asam susu oleh karena adanya basil. Basil doderlin 

membuat vagina mempunyai reaksi asam dengan pH 4,5 dan ini memberi 

proteksi terhadap invasi kuman (Dwi Mira W, 2010). 

b. Uterus 

 Uterus adalah organ muscular, berdinding tebal, mempunyai bentuk 

seperti buah pir. Mempunyai ukuran panjang 7,5  cm, lebar 5 cm, dan tebal 

3-4 cm. Permukaan anterior datar, ditempati oleh vesica urinaria, 

dinamakan facies vesicalis. Permukaan dorsal berbentuk konveks disebut 

facies intestinalis. Pada tepi lateral uterus terdapat ligamentum latum 

uteri. 

Uterus terletak di dalam cavitas pelvis, membentuk sudut 90◦ dengan 

vagina  yang disebut posisi angle of anterversion. Letak uterus tidak tepat  

pada linea mediana, kebanyakan berada di sebelah kanan. Posisi uterus 

sangat bervariasi baik dalam ukuran, bentuk, lokalisasi maupun struktur 

yang dipengaruhi oleh usia, kondisi gravid, dan keadaan organ-organ yang 

berada di sekitarnya seperti vesica urinaria dan rektum. Uterus  dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, isthmus uteri, dan 

serviks uteri. 

Corpus uteri merupakan bagian yang paling utama, terletak 

menghadap ke arah caudal dan dorsal. Facies vesicalis uteri dipisahkan 

dari vesica urinaria oleh spatium uterovesicalis. Pada margo lateralis 

melekat ligamentum latum uteri. Serviks uteri letaknya mengarah ke 
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caudal  dan dorsal. Merupakan bagian yang terletak  di antara isthmus 

uteri dan vagina. Dibagi  dua bagian oleh dinding anterior vagina menjadi 

portio supravaginalis dan portio vaginalis. Portio supravaginalis 

dipisahkan dari vesica uterina oleh jaringan ikat longgar dan dari rektum 

oleh excavation rectouterina (cavum Douglas). Di dalam serviks terdapat 

canalis servicis uteri yang sempit di bagian caudal. Implantasi terjadi pada 

dinding uterus terdapat cavitas uteri yang bersama-sama dengan vagina 

membentuk jalan lahir. Posisi uterus adalah anteversi (posisi uterus 

terhadap vagina) dan anteflexi (posisi corpus uteri terhadap serviks). 

Uterus difiksasi oleh : 

1) Diafragma pelvis, terutama m.levator ani 

2) Ligamentum fibromuscular, yaitu penebalan fascia pelvis yang 

mengandung serabut-serabut otot polos, terdiri atas: 

(a) Ligamentum pubocervicale yang memfiksasi bagian anterior serviks 

pada fasies dorsalis simphysis os pubis. 

(b) Ligamentum cardinal, disebut juga ligamentum servical lateral atau 

ligamentum transversum colli (Mackendrodt) yang menghubungkan  

sisi lateral serviks bersama bagian cranial dinding vagina dengan 

dinding lateral pelvis. 

(c) Ligamentum uteroscarale memfiksir serviks pada os sacrum, berada 

di dalam plica rectouterina 
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(d) Ligamentum teres uteri memfiksir corpus uteri pada dinding ventral 

abdomen, turut membentuk posisi anteflexi uterus. Ligamentum ini 

melanjutkan diri menjadi ligamentum suspensorium ovarii. 

(e) Ligamentum latum uteri yang di bentuk oleh peritoneum yang 

menutupi facies vesicalis dan facies intestinalis uteri, meluas ke 

dinding lateral pelvis. Mesosalpinx adalah bagian dari ligamentum  

latum uteri yang berada di antara  tuba uterine dan tempat peralihan 

ligamentum latum uteri yang membentuk mesosalpinx. Mesometrium 

adalah bagian dari ligamentum latum uteri yang berada di sebelah 

caudal mesosalpinx dan mesovarium. 

3) Lipatan peritoneum yang membentuk : 

(a) Plica vesicouterina ( ligamentum anterior ) 

(b)Plica rectovaginalis ( ligamentum posterior ) 

(c) Plica rectouterina ( plica sacrogenitale )  (Tihardimanto, 2012). 

c. Tuba Fallopi 

 Tuba fallopii terdapat pada tepi atas ligamentum latum, berjalan ke  

arah lateral, mulai kornus uteri kanan-kiri. Panjangnya kurang lebih 12 cm 

dan diameter 3-8 mm. Fungsi utama tuba fallopii adalah  untuk membawa 

ovum yang di lepaskan ovarium ke kavum uteri. Tuba fallopii ini di 

bedakan 4 bagian yaitu : 

1) Pars interstisialis (intramuralis) : bagian tuba yang berjalan dalam 

dinding uterus, mulai pada ostium internum tuba. 
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2) Pars isthmica : bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus, 

merupakan bagian tuba yang lurus dan sempit. 

3) Pars ampularis: bagian tuba antara pars isthmica dan infundibulum 

merupakan bagian tuba yang paling lebar dan berbentuk S. 

4) Infundibulum : ujung dari tuba dengan umbai-umbai yang disebut 

fimbriae, lubangnya disebut ostium abdominal tubae (Dwi Mira W, 

2010). 

d. Ovarium 

        Ovarium adalah suatu organ yang homolog dengan testis pada pria. 

Pada wanita nullipara, ovarium terletak di dalam fossa ovarica yang berada 

pada dinding lateral pelvis. Letaknya setinggi spina  iliaca anterior 

superior, difiksasi pada uterus sehingga dapat berubah mengikuti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada uterus. Fossa ovarica dibatasi di 

bagian anterior sisa arteri umbilicalis, di bagian dorsal oleh ureter dan 

arteri iliaca interna. Sebelum mengalami ovulasi pertama, permukaan 

ovarium halus dan berwarna pink. Setelah mengalami  beberapa kali 

ovulasi, maka permukaannya menjadi kasar oleh karna jaringan ikat yang 

mengisi folikel terkait, berwarna abu-abu. 

        Ukuran panjang ovarium adalah kira-kira 4cm, lebar 2 cm, dan tebal 1 

cm, berat 7 gram, dan dipengaruhi oleh usia dan siklus haid. Sumbu panjang 

ovarium terletak hampir vertikal, mempunyai fascies medialis dan fascies 

lateralis, extremitas tubaria dan extremitas uterine, margo liber dan margo 

mesovaricus. Facies lateralis ditutupi oleh peritoneum parietale dan  
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diantara keduanya terdapat jaringan extraperitoneal yang sekaligus 

membungkus vasa obturatoria dan nervus obturatorius. Facies medialis 

ditutupi oleh tuba uterina. 

Margo anterior atau margo mesovaricus melekat pada mesovarium 

dan menghadap dan menghadap kearah sisa arteria umbilicalis. Pada margo 

tersebut terdapat hilum ovarii, yaitu tempat masuk keluarnya vasa ovarica, 

pembuluh limfe, dan nervus ovaricus. Margo liber  atau margo posterior 

berhubungan dengan tuba uterina dan ureter. 

        Extremitas tubaria atau extremitas superior mempunyai hubungan erat 

dengan tuba uterina melalui ligamentum suspensorium ovarii. Di dalam 

ligamentum tersebut terdapat vasa ovarica dan plexus nervosus. Extremitas  

uterine atau extremitas inferior difiksasi oleh ligamentum ovarii proprium 

pada tempat bermuara tuba uterina corpus uteri. 

Ovarium mendapatkan vaskularisasi dari arteri ovarica, ramus 

ovaricus arteri uterina, dan vena ovarica sinistra et dextra. Pembuluh limfe 

dari ovarium berjalan bersama-sama dengan vasa ovarica menuju ke 

limfonodus lumbalis. Ovarium mendapat persarafan dari percabangan plexus 

ovaricus yang mengandung komponen vasomotoris. 
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Gambar 2.1 Genitalia Interna 

 

 2. Alat genitalia eksterna 

a. Mons pubis 

               Mons pubis adalah suatu penonjolan yang berada di sebelah 

ventral simphysis os pubis, dibentuk oleh jaringan lemak. Pada usia 

pubertas, mons pubis di tumbuhi rambut yang kasar dan membentuk 

batas cranial yang horizontal (Tihardimanto, 2012). 

b. Labia mayora 

Labia mayora merupakan dua lipatan membulat besar jaringan 

lemak yang tertutup oleh kulit yang bertemu di depan pada mons pubis. 

Pada saat kedua labia mayora berjalan ke belakang ke arah anus, kedua 

labia menjadi lebih datar dan menuju ke depan korpus perinealis. 

Permukaan sebelah dalam labia mayora halus dan mengandung banyak 

keringat (glandula sudorifera) dan kelenjar minyak (glandula sebase), 
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sedangkan permukaan luarnya setelah pubertas akan tertutup oleh 

rambut  ( Dwi Mira W, 2010). 

c. Labia minora 

 Labia minora atau bibir kecil adalah suatu lipatan tipis dari kulit  

sebelah dalam bibir besar. Ke depan kedua bibir kecil bertemu dan 

membentuk di atas klitoris preputium klitoridis, dan di bawah klitoris 

frenulum klitoridis. Ke belakang kedua bibir kecil juga bersatu dan 

membentuk fossa navikulare  (Prawirohardjo, 2008). 

d. Klitoris 

Klitoris kira-kira sebesar kacang ijo, tertutup oleh preputium 

klitoridis, dan terdiri atas glans klitoridis, korpus klitoridis, dan dua 

krura yang menggantungkan klitoris ke osis pubis. Glands klitoridis 

terdiri atas jaringan yang dapat mengembang, penuh dengan urat saraf, 

hingga amat sensitif (Prawirohardjo, 2008). 

e. Vulva 

        Vulva berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka 

kebelakang dan dibatasi oleh klitoris, kanan dan kiri oleh kedua bibir 

kecil, dan di belakang oleh perineum (Prawirohardjo, 2008). 

f.   Introitus vagina 

        Introitus vagina mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-

beda. Pada seorang virgo selalu dilindungi oleh labia minora, jika bibir 

kecil ini dibuka, maka barulah dapat dilihat, ditutupi oleh selaput darah 

(Prawirohardjo, 2008) 
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g. Perineum 

        Perineum terletak antara vulva dan anus, panjangnya rata-rata 4 cm 

(Prawirohardjo, 2008). 

 

 

 

                 

 

 

Gambar 2.2 Genitalia Eksterna 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Mioma Uteri 

1. Pengertian mioma uteri 

          Mioma uteri adalah tumor yang padat, putih, dan kenyal dengan 

penampakan bergulung-gulung atau bertrabekula yang khas pada potongan 

melintang (Gant, Norman F, 2011).  Mioma uteri adalah neoplasma jinak 

yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya, 

sehingga dalam kepustakaan dikenal juga istilah fibromioma, leiomioma, 

ataupun fibroid (Prawirohardjo, 2008). Mioma uteri adalah tumor jinak 

otot rahim disertai jaringan ikatnya, sehingga  dapat dalam bentuk padat  

karna jaringan ikatnya dominan dan lunak  serta karna otot rahimnya 

dominan (Manuaba, 2010). 
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2. Klasifikasi 

      Mioma uteri di klasifikasikan  berdasarkan lokasinya di dinding 

uterus   sebagai berikut: 

a. Mioma Intramural : Tumor tetap di dalam dinding /otot uterus. 

b. Mioma Submukosa : Tumor tumbuh dan menonjol kearah cavum  uteri. 

c. Mioma Subserosa : Tumor tumbuh kearah luar dan menonjol pada 

permukaan uterus. 

d. Mioma Intraligamentum : Tumor dapat tumbuh di antara lembaran 

ligamentum latum atau tumor benar-benar berasal dari ligamentum 

latum tanpa berhubungan dengan uterus. 

e. Mioma Servikal: Tumor tumbuh pada serviks uteri (Gant, Norman F, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.3 Letak mioma uteri 
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3. Perubahan Sekunder 

  Di bawah ini berbagai pengaruh leiomioma dapat mengalami lima 

jenis perubahan  degeneratif adalah sebagai berikut: 

a. Degenerasi Hialin 

Perubahan yang paling sering diamati adalah degenerasi hialin 

yang dapat timbul sebagai bercak-bercak tersebar atau sebagai  bidang-

bidang yang saling menumpuk yang dapat di lihat secara  makroskopis 

dan mikroskopis di seluruh tumor yang besar. Degenerasi hialin dapat di 

identifikasi secara makroskopis pada potongan melintang berdasarkan 

hilangnya gambaran kumparan karena tumor tampak lebih homogen. 

Degenerasi ini menghasilkan tumor yang tampak kekuningan dan lebih 

lunak dari pada mioma normal, kadang-kadang tumor bahkan dapat 

berubah menjadi gelatinosa. 

b. Degenerasi Kistik 

Konsekuensi alamiah hialinisasi dan hilangnya pasokan darah 

dalam pencairan tumor sehingga  menyebabkan degenerasi kistik. Jika 

hal ini terjadi pada mioma besar yang menganggu palpasi uterus normal, 

akan timbul kesan kehamilan intrauterin karena konsistensi tumor yang 

lebih lunak. 
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c. Degenerasi Membatu 

Kalsifikasi paling sering dijumpai pada perempuan 

pascamenopause dengan leiomioma asimtomatik di uterus yang 

mengendap mungkin kalsium fosfat dan bagian yang mengalami 

kalsifikasi mungkin kecil dan tersebar  atau mungkin  membentuk cincin-

cincin konsentrik. Kalsifikasi  ini biasanya di temukan  pada pemeriksaan 

radiografik abdomen dan panggul yang di lakukan untuk alasan lain. 

d. Degenerasi Merah 

Nekrosis dapat terjadi pada semua jenis leiomioma jika pasokan 

darah ke tumor terganggu. Tumor subserosum bertangkai dapat terpuntir 

tangkainya sehingga terjadi nekrosis bahkan terjadi  pengeluaran tumor 

dari uterus. Nekrosis lebih sering terjadi dibagian tengah, tetapi dapat 

terjadi  di semua bagian mioma.  Daerah-daerah nekrosis ini dapat dilihat 

secara makroskopis berupa hilangnya pola trabekula mirip gulungan atau 

kumparan dan diganti dengan daerah lunak, kuning keabu-abuan.  

       Pendahulu terjadinya nekrosis mioma ini dan suatu fenomena yang 

sering dijumpai pada kehamilan  serta berkaitan dengan infark adalah 

degenerasi merah. Gambaran yang mencolok ini disebabkan oleh 

kongesti dan perdarahan interstisial. Selama kehamilan, degenerasi 

merah sering berhubungan  dengan peningkatan suhu dan leukositosis 

ringan. Jika terjadi secara akut, keluhan yang  biasanya timbul adalah  

nyeri panggul disertai nyeri tekan pada tumor . 
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e. Degenerasi Lemak 

        Degenerasi lemak atau myxomatous merupakan jenis yang jarang 

terjadi. Degenerasi ini jelas merupakan tahap akhir degenerasi hialin atau 

bahkan nekrosis walaupun mungkin juga di sebabkan oleh metaplasia 

(Gant, Norman F, 2011). 

4. Etiologi dan patogenesis 

Penyebab mioma fibroid tidak diketahui secara pasti, tetapi 

tampaknya dipengaruhi oleh kadar estrogen. Fibroid sering kali bertambah 

besar selama kehamilan dan mengecil setelah menopause. Selama penderita 

mengalami siklus menstruasi, kemungkinan fibroid akan terus tumbuh, 

meskipun pertumbuhannya sangat lambat. Boleh jadi hanya ditemukan satu 

fibroid, tetapi bisa juga tumbuh beberapa buah fibroid. Pada suatu 

penyelidikan telah dijalankan untuk memahami keterlibatan faktor 

hormonal, faktor genetik, growth factor, dan biologi molekular untuk tumor 

jinak ini.  

Faktor yang diduga berperan untuk inisiasi pada perubahan genetik 

pada mioma uteri adalah abnormalitas intrinsik pada miometrium, 

peningkatan reseptor estrogen secara kongenital pada miometrium, 

perubahan hormonal, atau respon kepada kecederaan iskemik ketika haid. 

Setelah terjadinya mioma uteri, perubahan-perubahan genetik ini akan 

dipengaruhi oleh promoter (hormon) dan efektor (growth factors) (Muzakir, 

2008). 
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      Bagi Meyer dan De Snoo, mereka mengajukan teori Cell nest atau teori 

genitoblast. Percobaan Lipschutz yang memberikan estrogen pada kelinci 

percobaan ternyata menimbulkan tumor fibromatosa baik pada permukaan 

maupun pada tempat lain dalam abdomen. Efek fibromatosa ini dapat dicegah 

dengan pemberian preparat progesteron atau testosteron. Puukka dan kawan-

kawan pula menyatakan bahwa reseptor estrogen pada mioma lebih banyak 

didapati daripada miometrium normal. Menurut Meyer asal mioma adalah sel 

imatur, bukan dari selaput otot yang matur (Prawirohardjo, 2008). 

Mioma uteri yang berasal dari sel otot polos miometrium, menurut teori 

onkogenik maka patogenesa mioma uteri dibagi menjadi 2 faktor yaitu 

inisiator dan promotor. Faktor-faktor yang menginisiasi pertumbuhan mioma 

masih belum diketahui pasti. Dari penelitian menggunakan glucose-6-

phosphatase dihydrogenase diketahui bahwa mioma berasal dari jaringan 

uniseluler. Transformasi neoplastik dari miometrium menjadi mioma 

melibatkan mutasi somatik dari miometrium normal dan interaksi kompleks 

dari hormon steroid seks dan growth factor lokal. Mutasi somatik ini 

merupakan peristiwa awal dalam proses pertumbuhan tumor (Hadibroto,  

2005). 

5. Komplikasi 

Insiden keguguran spontan pada penderita mioma yang cukup besar 

mungkin meningkat beberapa kali, dan persalinan pervaginam mungkin 

terhambat oleh tumor berukuran  besar akibat inersia uteri, malposisi janin 

atau obstruksii jalan lahir. Tumor yang besar dapat menyebabkan ablasio 
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plasenta dan dapat terjadi perdarahan pasca bersalin akibat kontraksi uterus 

yang tidak efektif. Tumor yang besar dapat menutupi  keberadaan penyakit 

lain di ovarium atau usus dan pada perempuan hamil dapat menyebabkan 

ketidakcocokan sehingga antara ukuran uterus dan usia kehamilan  (Gant, 

Norman F, 2011) 

a. Perdarahan (anemia) 

b. Berkembang leiomiosarkoma 0,6%. Tumor yang sudah lama tidak 

membesar, tiba-tiba membesar(terjadi akut abdomen) 

c. Torsi tungkai 

d. Dalam keadaan akut, terjadi aliran darah mengakibatkan nekrosis yang 

kemudian timbul gejala-gejala akut abdomen 

e. Nekrosis dan infeksi 

f. Infertilitas (Serrihulahean, 2009). 

6. Gejala Klinik 

    Gejala klinik mioma uteri adalah: 

a. Pendarahan tidak normal: Hipermenore, menoragia dan metroragia. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab perdarahan ini antara lain: 

1) ovarium sehingga terjadilah hyperplasia endometrium sampai 

adenokarsinoma endometrium. 

2) Permukaan endometrium yang lebih luas dari pada biasa 

3) Atrofi  endometrium diatas mioma submukosa 
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4) Miometrium tidak dapat berkontraksi optimal karna adanya sarang    

mioma diantara serabut miometrium sehingga tidak dapat menjepit 

pembuluh darah yang melaluinya dengan baik. 

5) Penekanan rahim yang membesar karna pembesaran mioma uteri 

dapat terjadi: 

(a) Terasa berat di abdomen bagian bawah 

(b) Sukar miksi atau defekasi 

(c) Terasa nyeri karna tertekannya urat saraf 

b. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan kehamilan yang disertai 

mioma uteri menimbulkan proses saling mempengaruhi: 

a. Kehamilan dapat mengalami keguguran 

b. Persalinan prematuritas 

c. Gangguan saat proses persalinan 

d. Tertutupnya saluran indung telur menimbulkan infertilitas 

e. Kala tiga terjadi gangguan pelepasan plasenta dan perdarahan 

   (Marmi, 2011) 

7. Diagnosis 

        Mioma uteri sering kali ditemukan secara kebetulan. Berarti diagnosa 

ditegakkan bukan karena berdasarkan gejala klinis, bahkan sering kali 

berdasarkan temuan pada rahim yang sudah diangkat. Apabila diagnosa ini 

dilakukan oleh dokter ahlinya, maka keberhasilan mendiagnosa adalah 90% 

benar. Diagnosa dapat ditegakkan dengan cara : 
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a. Anamnesis 

       Dari proses tanya jawab dokter dengan pasien dapat ditemukan 

penderita seringkali mengeluh rasa berat dan adanya benjolan pada perut 

bagian bawah, kadang mempunyai gangguan haid dan ada nyeri. 

b. Pemeriksaan fisik 

 Pemeriksaan bimanual akan mengungkap tumor pada uterus, yang 

umumnya terletak di garis tengah ataupun agak ke samping, sering kali 

teraba benjolan-benjolan. Mioma subserosum dapat mempunyai tangkai 

yang berhubung dengan uterus. 

c. Pemeriksaan penunjang 

1) Ultra Sonografi (USG) : USG abdominal dan transvaginal dapat  

membantu dan menegakkan dugaan klinis. 

2) Magnetic resonance imaging (MRI) : untuk meningkatkan akurasi, 

beberapa dokter menganjurkan bahwa MRI menggantikan, atau paling 

tidak berfungsi sebagai pemeriksaan tambahan bagi ultrasonografi 

    (Yatim, 2008). 

8. Penatalaksanaan 

                  Tidak semua mioma uteri memerlukan pengobatan bedah, 55% dari 

semua mioma uteri tidak membutuhkan suatu pengobatan dalam bentuk 

apapun, terutama apabila mioma itu masih kecil dan tidak menimbulkan 

gangguan. Walaupun demikian mioma uteri memerlukan pengamatan setiap 

3-6 bulan.  
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Keberadaan satu atau lebih mioma uteri(leiomioma) tidak selalu 

memerlukan terapi. Dengan penemuan baru, misalnya ultrasonografi dan 

computerized tomography (CT) serta pada perempuan yang asimtomatik 

pendekatan bedah agresif mungkin tidak di perlukan lagi. Adanya 

leiomioma tidak selalu mempengaruhi histologi endometrium. Namun, 

karna aliran darah ke endometrium berkurang, endometrium mungkin relatif 

mengalami atrofi dam memperlihatkan gambaran histologik endometritis 

kronik di sertai limfosit dan sel plasma. Hal ini kemungkinan besar terjadi 

karna adanya penurunan aliran darah(iskemia)dan bukan karna infeksi 

primer. Keputusan harus di sesuaikan  kasus demi kasus bergantung pada 

sifat dan keparahan gejala, ukuran dan lokasi leiomioma, usia, paritas dan 

keadaan umum dan yang terpenting keinginan untuk hamil di masa 

mendatang. Penanganan mioma uteri menurut usia, paritas, lokasi dan 

ukuran tumor yaitu : 

  a. Terapi medisinal (hormonal) 

Saat ini pemakaian gonadotropin-releasing hormone (GnRH) 

agonis  memberikan hasil yang baik memperbaiki gejala klinis mioma 

uteri. Tujuan pemberian GnRH agonis adalah mengurangi ukuran mioma 

dengan jalan mengurangi produksi estrogen dari ovarium. Pemberian 

GnRH agonis sebelum dilakukan tindakan pembedahan akan mengurangi 

vaskularisasi pada tumor sehingga akan memudahkan pembedahan. 

Terapi hormonal yang lainnya seperti kontrasepsi oral dan preparat 
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progesteron akan mengurangi gejala perdarahan tetapi tidak mengurangi 

ukuran mioma (Manuaba, 2009). 

              Perempuan simtomatik yang tidak dapat dibedah dapat diobati 

menggunakan analog atau agonis gonadotropin releasing hormone 

(GnRH). Obat-obat ini menyebabkan supresi sekresi hormon ovarium 

dan regresi ukuran tumor. Pengobatan ini harus di berikan secara 

intermiten karena terapi berkepanjangan menyebabkan pengurangan 

tulang yang bermakna dan dapat menyebabkan  osteoporosis (Gant, 

Norman F, 2011) 

b.  Terapi pembedahan 

  Indikasi terapi bedah untuk mioma uteri menurut American Collage 

of Obstetrician and Gyneclogist (ACOG) dan American Society of 

Reproductive Medicine (ASRM) adalah:  

1) Perdarahan uterus yang tidak respon terhadap terapi konservatif 

2) Sangkaan adanya keganasan 

3) Pertumbuhan mioma pada masa menopause 

4) Infertilitas karena gangguan cavum uteri maupun karena oklusi tuba 

5) Nyeri dan penekanan yang sangat mengganggu 

6) Gangguan berkemih maupun obstruksi traktus urinarus 

7) Anemia akibat perdarahan 
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Jika tumor menyebabkan pembesaran uterus hingga melebihi tinggi 

umbilikus (lebih dari usia kehamilan 20 minggu) dapat terjadi obstruksi 

parsial ureter sehingga perlu di lakukan miomektomi atau yang lebih di 

sukai histerektomi. Tumor submukosum yang kecil dapat di angkat 

menggunakan histeroskopi  atau dilatasi dan kuretase (DC). 

        Tumor yang menyebabkan infertilitas atau tumor besar pada 

perempuan  yang ingin mempertahankan fungsi reproduksinya kadang-

kadang  dapat di angkat melalui laparatomi atau secara laparaskopi tanpa 

perlu masuk ke rongga uterus. Setiap insisi uterus semacam itu beresiko 

mengalami pelepasan jahitan selama kehamilan dan persalinan berikutnya. 

Jika tumor tidak dapat di angkat secara tersendiri dan jika tumor itu 

menyebabkan gejala yang signifikan mungkin diperlukan histerektomi. 

Tindakan pembedahan yang dilakukan adalah miomektomi atau 

histerektomi. 

1) Miomektomi 

         Miomektomi adalah pengambilan sarang mioma tanpa 

pengangkatan rahim/uterus. Miomektomi lebih sering dilakukan pada 

penderita mioma uteri secara umum. Suatu studi mendukung miomektomi 

dapat dilakukan pada wanita yang masih ingin bereproduksi tetapi belum 

ada analisa pasti tentang teori ini tetapi penatalaksanaan ini paling 

disarankan kepada wanita yang belum memiliki keturunan setelah 

penyebab lain disingkirkan. 
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2) Histerektomi 

               Histerektomi adalah tindakan operatif yang dilakukan untuk 

mengangkat rahim, baik sebagian (subtotal) tanpa serviks uteri ataupun 

seluruhnya (total) berikut serviks uteri. Histerektomi dapat dilakukan bila 

pasien tidak menginginkan anak lagi, dan pada penderita yang memiliki 

mioma yang simptomatik atau yang sudah bergejala (Muzakir, 2008). 

C. Tinjauan Tentang Faktor Risiko Mioma Uteri 

     1. Usia penderita 

Kejadian mioma uteri sukar ditetapkan karena tidak semua mioma 

uteri memberikan keluhan dan memerlukan tindakan operatif. Walaupun 

mioma muncul tanpa gejala tetapi sekitar 60% ditemukan pada pemeriksaan 

daerah panggul (pelvis). 

 Umur >40 tahun merupakan faktor risiko kejadian mioma uteri 

karena pada umur ini merupakan masa produktif bagi wanita dimana mioma 

tumbuh di bawah pengaruh hormon estrogen. Dengan adanya stimulasi 

estrogen menyebabkan terjadinya proliferasi di uterus sehingga 

menyebabkan perkembangan yang berlebihan dari garis endometrium 

sehingga terjadilah pertumbuhan mioma uteri. Mioma uteri  banyak  

ditemukan pada umur >40 tahun, antara lain karena peningkatan 

pertumbuhan dan peningkatan gejala yang dirasakan dari mioma yang telah 

ada jauh sebelum gejala tersebut dirasakan oleh penderita. 
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Mioma uteri lebih sering ditemukan pada wanita dengan usia 25-45 

tahun (kurang lebih 25%). Berdasarkan otopsi, Novak menemukan 27% 

wanita berumur 25 tahun mempunyai sarang mioma. Mioma jarang 

ditemukan sebelum menarche. Sedangkan pada wanita menopause mioma 

uteri ditemukan sebesar 10% yang masih bertumbuh (Prawirohardjo, 2008).      

  Berdasarkan hasil penelitian Bagian Obstetri Ginekologi RSUP 

Prof.Dr. RD. Kandou Manado menemukan mioma uteri menempati urutan 

pertama dari semua penyakit ginekologi. Hal ini sesuai dengan Norwitz 

(2007) yang menyatakan hampir sepertiga kasus ginekologi merupakan 

mioma uteri dengan angka estimasi mioma uteri 25-30% pada usia 

reproduksi. Klatsky et al (2008) dan Wiknjosastro (1999) menyatakan 

bahwa estrogen sangat berperan dalam terjadinya mioma uteri dimana kadar 

estrogen tinggi pada masa usia reproduktif. Manuaba (2009) 

mengemukakan bahwa seiring dengan di mulainya usia reproduksi, maka 

mulai terjadi berbagai masalah dengan kesehatan reproduksi.          

 2. Paritas penderita 

         Kebanyakan mioma uteri tumbuh tanpa menimbulkan keluhan atau 

gejala. Pada perempuan lain mungkin mengeluh perdarahan menstruasi 

lebih banyak dari biasa, atau nyeri sewaktu menstruasi, perasaan penuh dan 

ada tekanan pada rongga perut, atau keluhan anemia karena kurang darah 

atau nyeri pada waktu berhubungan seksual, atau nyeri pada waktu bekerja. 

Perempuan lain yang mengidap mioma uteri mengeluh susah hamil atau 

mudah keguguran (Yatim, 2008). 
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   Hubungan antara mioma uteri sebagai penyebab penurunan kesuburan 

masih belum jelas. Dilaporkan sebesar 27-40% wanita dengan mioma uteri 

mengalami infertilitas. Penurunan kesuburan dapat terjadi apabila sarang 

mioma menutup atau menekan pars interstisialis tuba, gangguan implantasi 

embrio dapat terjadi pada keberadaan mioma akibat perubahan histologi 

endometrium dimana terjadi atrofi karna kompresi massa tumor. 

Mioma uteri lebih banyak terjadi pada wanita multipara dibandingkan 

dengan wanita yang mempunyai riwayat frekuensi melahirkan 1 (satu) atau 2  

(dua) kali. Dari penelitian yang dilakukan Hafiz et al di Nitsar hospital 

Multan Pakistan mengemukakan bahwa mioma uteri terjadi pada 74% pasien 

dengan paritas 1-5 (multipara) dan 13% pasien dengan paritas 0 (nullipara), 

dengan kata lain sebagian besar mioma terjadi pada pasien multipara 

(Muzakir, 2008). 

   3. Menarche 

Menarche merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam 

rentang usia 10-16 tahun atau pada masa awal remaja di tengah masa 

pubertas sebelum memasuki masa reproduksi. Menstruasi yang terjadi pada 

saat pertama kali merupakan pertanda bahwa seorang remaja sedang 

mengalami pubertas. Pada masa ini, kadar Luteinizing Hormone(LH) dan 

Follicle Stimulating Hormone (FSH) akan meningkat sehingga merangsang 

pembentukan hormon seksual. Semakin cepatnya terpapar oleh hormon 

estrogen  membuat semakin beresiko terhadap terjadinya mioma uteri. 
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  Pada wanita yang mengalami awal menarche (usia dibawah 10 tahun) 

dijumpai peningkatan resiko 1,24 kali sedangkan menarche lewat (usia 

setelah 16 tahun) menurunkan 0,68 kali untuk menderita mioma uteri. 

Semakin muda mendapat menarche semakin berpeluang menderita mioma 

uteri. Pada usia sebelum menarche kadar estrogen rendah dan meningkat 

pada usia reproduksi serta akan menurun pada usia menopause (Hadibroto, 

2005). 

        Dalam perjalanan hidup didunia, manusia menjalani tiga keadaan 

penting yaitu sehat, sakit atau mati. Kehidupan itu sendiri selalu diwarnai 

oleh hal-hal yang saling bertentangan, yang saling berganti mengisi hidup ini 

tanpa pernah kosong sedikit pun. Sehat dan sakit merupakan warna dan rona 

abadi yang selalu melekat dalam diri manusia selama dia masih hidup. Tetapi 

kebanyakan manusia memperlakukan sehat dan sakit secara tidak adil. 

Kebanyakan mereka menganggap sehat itu saja yang mempunyai makna. 

Sebaliknya sakit hanya dianggap sebagai beban dan penderitaan, yang tidak 

ada maknanya sama sekali. Orang yang beranggapan demikian jelas 

melakukan kesalahan besar, sebab Allah SWT selalu menciptakan sesuatu 

atau memberikan suatu ujian kepada hambanya pasti ada hikmah atau  

pelajaran dibalik itu semua. 

  Islam merupakan agama yang begitu memperhatikan umatnya. Segala 

aspek kehidupan telah diatur di dalamnya. Mulai dari konsepsi sampai 

seseorang meninggal dunia. Semuanya terdapat di dalam Al-Qur’an dan 

Hadits termasuk mengenai penyakit, cara pengobatan, dan pencegahannya. 
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Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pengalaman 

membuktikan bahwa ada beberapa penyakit yang telah muncul pada waktu 

tertentu. Yang tidak dapat sembuh dan kemudian penderita sembuh dalam 

waktu yang singkat atau lama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor personal 

atau sarana dan prasarana.  

Perlu diketahui bahwa jauh sebelumnya perkembangan ilmu dan 

tekhnologi menemukan beberapa penyakit, Islam sudah lebih dulu mengenal 

beberapa penyakit, salah satunya adalah mioma yang merupakan penyakit 

jenis tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot rahim. 

      Hal ini terbukti dengan firman Allah SWT sebagai berikut :   

      Firman Allah SWT Q.S  Ar-ra’d / 13 : 8 

 

ª! $#  ãΝn= ÷ètƒ  $tΒ  ã≅ Ïϑ øtrB  ‘≅ à2  4 s\Ρ é&  $tΒ uρ  âÙ‹ Éós?  ãΠ$ym ö‘ F{ $#  $tΒ uρ  ßŠ# yŠ ÷“ s?  (  ‘≅ à2uρ  > ó x«  … çνy‰Ψ Ïã 

A‘# y‰ø) ÏϑÎ/ ∩∇∪   

 
        

Terjemahnya : 

     Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan    

rahim yang kurang  sempurna dan  yang bertambah. Dan segala sesuatu pada 

sisi-Nya ada ukurannya  (Depag RI, Al-Qur’an dan  Terjemahnya:250). 

 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa Allah SWT mengetahui apa-

apa yang ada dimuka bumi ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak 

sekalipun dan sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki ukuran yang apabila 

bertambah atau berkurang dapat memberikan dampak buruk seperti rahim 
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seorang wanita dengan adanya mioma uteri tersebut yang merupakan suatu 

penyakit yang dapat menganggu kesehatannya. 

 Allah SWT menciptakan cobaan antara lain untuk mengingatkan 

manusia terhadap rahmat-rahmat yang telah diberikan-Nya. Allah SWT 

memberikan penyakit agar setiap insan dapat menyadari bahwa selama ini dia 

telah diberi rahmat sehat yang begitu banyak. Namun kesehatan yang 

dimilikinya itu sering kali di abaikan, bahkan mungkin disia-siakan. Padahal 

ia mempunyai harga yang sangat bernilai tiada tolak ukur dan bandingannya. 

Banyak ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang pengobatan karna Al-

Qur’an itu sendiri di turunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang 

mukmin. 

      Firman Allah SWT Q.S Al-Israa / 17: 82  

 

ãΑ Íi”t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x� Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9   Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$|¡yz ∩∇⊄∪  

 

       Terjemahnya: 

     Dan Kami turunkan  dari Al-Qur`an suatu yg menjadi penyembuh dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang  yang zalim selain kerugian (Depag 

RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya:290). 

 

  

 

 

 

 

  Penyembuh yang dimaksud di sini meliputi penyembuh atas segala   

penyakit baik rohani maupun jasmani. Sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya 

menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, jika kita mau 
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memahami dan menjiwainya. Ayat- ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an 

ada ayat-ayat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. 

  Penyakit sebagai salah satu ciptaan Allah SWT yang ditimpakan 

kepada manusia juga pasti ada maksudnya. Salah satu hikmahnya sebagai 

ujian dan cobaan untuk membuktikan siapa-siapa saja yang benar-benar 

beriman. Allah SWT akan menguji hamba-hamba-Nya dengan kebaikan dan 

keburukan. Dia menguji manusia berupa kesehatan, agar mereka bersyukur 

pada Allah SWT. 

  Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan cobaan yang diberikan 

Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menguji keimanannya. Ketika 

seseorang sakit disana terkandung pahala, ampunan dan akan mengingatkan 

orang sakit kepada Allah SWT. Aisyah pernah meriwayatkan, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : ‘'Tidak ada musibah yang menimpa diri seorang 

muslim, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya, sampai-sampai sakitnya 

karena tertusuk duri sekalipun" (H.R. Bukhari). 

 

 

 

 

 

D.  Kerangka Konsep 

      1.  Dasar Pemikiran Variabel Penelitian 
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           Sebagian besar mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi 

karena diduga berhubungan dengan aktifitas estrogen. Dengan demikian 

mioma uteri tidak dijumpai sebelum menarche dan akan mengalami 

regresi setelah menopause. Akan tetapi jika mioma uteri tidak mengalami 

regresi setelah menopause atau bahkan bertambah besar maka 

kemungkinan besar mioma uteri tersebut telah mengalami degenerasi 

keganasan atau menjadi sarkoma uteri. Oleh karena itu, mioma uteri dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai variabel dependen. 

 Pada mioma uteri ini ada beberapa faktor yang menjadi faktor  

risiko mioma uteri, yaitu: faktor umur penderita, paritas penderita, dan 

menarche. Dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan mioma uteri  

ini dijadikan variabel independen. 

 



37 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

        Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan 

pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktor 

risiko kejadian  mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2013. 

Penelitian Deskriptif merupakan metode penelitian diarahkan untuk 

mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan secara objektif  

(Notoatmodjo, 2012). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi 

              Penelitian ini akan di lakukan di RSUD Labuang Baji Makassar 

yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No.81, Makassar. 

2. Waktu Penelitian 

                           Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Juli- 21 Agustus 

2014. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

        Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

di teliti (Notoatmodjo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua ibu yang mengalami mioma uteri di RSUD Labuang Baji 

Makassar periode Januari-Desember tahun 2013 sebanyak 43 orang. 
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2. Sampel 

        Sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan objek yang di teliti 

dan di anggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2012). Sampel 

dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mengalami mioma uteri di 

RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari-Desember tahun 2013.  

3. Besar Sampel 

         Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah 

populasi pasien yang didiagnosa mioma uteri di RSUD Labuang Baji 

Makassar dengan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

� =
�

1 + �(�)²
 

Keterangan: 

N=Besar Populasi 

 n=Besar Sampel 

   d=Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan 

 N=43 

     d=0,05         d²=0,0025 

� =
43

1 + 43(0,05)²
 

� =
43

1 + 43(0,0025)
 

� =
43

1 + 0,10
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� =
43

1,10
 

� = 39 

       Jadi, Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 orang yang 

didiagnosa mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar. 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

        Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu sampel 

yang dipilih sesuai kriteria inklusi didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2012). Sehingga 

dapat memperoleh data tentang faktor risiko kejadian mioma uteri di 

RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2013. 

Dengan  kriteria inklusi dan eksklusi: 

Kriteria inklusi: 

 Ibu yang mengalami mioma uteri sepanjang tahun 2013 di RSUD 

Labuang Baji Makassar. 

 Data rekam medik yang di perlukan ada dan lengkap. 

Kriteria eksklusi: 

− Pasien yang didiagnosis mioma uteri dan tidak mempunyai data  

lengkap di rekam medik sesuai dengan variabel. 
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E. Pengumpulan Data 

        Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari rekam medik (medical record) di RSUD Labuang Baji 

Makassar tahun 2013. 

F. Pengolahan Data 

        Data diolah secara manual menggunakan kalkulator dan di tampilkan 

dalam tabel distribusi frekuensi dan persentase. 

G. Analisa Data 

        Data diolah dengan menggunakan persentase dengan rumus distribusi 

frekuensi sebagai berikut: 

                       

                                   P=
�

�
 × 100%  

     

Keterangan: P : Persentase yang dicari 

    f : Frekuensi variabel yang diteliti 

    n : Jumlah sampel  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di RSUD Labuang Baji 

Makassar pada tanggal 21 Juli-21 Agustus 2014 dengan jumlah besar sampel 

39 orang dari 43 Populasi pasien yang menderita mioma uteri di RSUD 

Labuang Baji Makassar periode Januari-Desember Tahun 2013, diperoleh 

setelah mengumpulkan data sesuai data yang dibutuhkan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medik 2013 yang di 

peroleh dari buku register pasien yang menderita mioma uteri di RSUD 

Labuang Baji Makassar periode Januari-Desember 2013. Data yang di 

peroleh selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dan 

dianalisis secara deskriptif di sajikan dalam bentuk tabel dan naskah sebagai 

berikut: 

1. Umur penderita 

Distribusi penderita mioma uteri berdasarkan umur penderita di RSUD 

Labuang Baji Makassar periode Januari-Desember 2013 dapat di lihat 

pada tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Distribusi Penderita Mioma Uteri  Berdasarkan Umur   

Penderita di RSUD Labuang Baji  Makassar 

Periode Januari - Desember 2013 

 

Umur penderita  Frekuensi Persentase (%) 

Risiko tinggi >40 tahun 

Risiko rendah ≤40 tahun 

28 

11 

71,80 

28,20 

Jumlah 39 100 

        Sumber: Rekam  medik 2013 

         Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 39 

orang yang menderita mioma uteri dan frekuensi terbanyak ditemukan 

pada  kelompok umur >40 tahun yang berisiko tinggi sebanyak  28 orang 

(71,80%) kemudian pada kelompok umur ≤40 tahun yang berisiko 

rendah yaitu sebanyak 11 orang (28,20%). 

2. Paritas penderita 

Distribusi penderita mioma uteri berdasarkan  paritas  penderita di RSUD 

Labuang Baji Makassar Periode Januari-Desember 2013 dapat di lihat 

pada tabel 4.2 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Distribusi Penderita Mioma Uteri Berdasarkan Paritas 

Penderita di RSUD Labuang Baji  Makassar 

Periode Januari - Desember 2013 

 

 

Paritas  penderita Frekuensi Persentase (%) 

Risiko tinggi (paritas >1) 

Risiko rendah (paritas ≤1) 

31 

8 

79,48 

20,52 

Jumlah 39 100 

       Sumber: Rekam  medik 2013. 

               Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 39 

orang yang menderita mioma uteri terbanyak pada penderita dengan 

paritas >1 yang berisiko tinggi sebanyak 31 orang (79,48%) dan 

penderita paritas ≤1 yang berisiko rendah sebanyak 8 orang (20,52%). 

3. Menarche penderita 

   Distribusi penderita mioma uteri berdasarkan  menarche  penderita di 

RSUD  Labuang Baji Periode Januari - Desember 2013 dapat di lihat 

pada  tabel 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Penderita Mioma Uteri  Berdasarkan Menarche 

Penderita di RSUD Labuang Baji  Makassar 

Periode Januari - Desember 2013 

 

Menarche  penderita Frekuensi Persentase (%) 

Risiko tinggi (≤10 tahun) 

Risiko rendah (>10 tahun) 

1 

38 

2,57 

97,43 

 Jumlah 39 100 

        Sumber: Rekam  medik 2013 

         Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 39 

orang   yang menderita mioma uteri dan pada penderita mioma uteri yang 

berisiko tinggi atau menarche ≤ 10 tahun sebanyak 1 orang (2.57%) lebih 

rendah apabila dibandingkan pada penderita mioma uteri yang menarche 

> 10 tahun atau risiko rendah yaitu sebanyak 38 orang (97,43%). 

B.  Pembahasan 

      Mioma uteri (fibroid, leiomioma, fibrimioma) adalah tumor jinak pada 

dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa atau pertumbuhan 

jaringan abnormal yang dapat terbentuk pada dinding dalam rahim atau di 

dalam lapisan otot dinding rahim. Lebih populer di kalangan masyarakat 

awam dengan sebutan myom. Secara kedokteran disebut juga adenomyosis 

atau fibroid atau leiomioma. Sekitar 30% operasi pengangkatan rahim 

dilakukan atas indikasi adanya myom pada rahim. Myom termasuk tumor 

jinak dari otot rahim. Kejadian myom, sekitar 20% perempuan usia produktif 

mengidap myom (Yatim, 2008). 
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   Mioma uteri yang berasal dari sel otot polos miometrium, menurut teori 

onkogenik maka patogenesa mioma uteri dibagi menjadi 2 faktor yaitu 

inisiator dan promotor. Faktor-faktor yang menginisiasi pertumbuhan mioma 

masih belum diketahui pasti. Dari penelitian menggunakan glucose-6-

phosphatase dihydrogenase diketahui bahwa mioma berasal dari jaringan 

uniseluler. Transformasi neoplastik dari miometrium menjadi mioma 

melibatkan mutasi somatik dari miometrium normal dan interaksi kompleks 

dari hormon steroid seks dan growth factor lokal. Mutasi somatik ini 

merupakan peristiwa awal dalam proses pertumbuhan tumor (Hadibroto, 

2005). 

Tidak dapat dibuktikan bahwa hormon estrogen berperan sebagai 

penyebab mioma, namun diketahui estrogen berpengaruh dalam pertumbuhan 

mioma. Mioma terdiri dari reseptor estrogen dengan konsentrasi lebih tinggi 

dibanding miometrium sekitarnya namun konsentrasinya lebih rendah 

dibanding endometrium. Estrogen berperan dalam pembesaran tumor dengan 

meningkatkan produksi matriks ekstraseluler (Hadibroto, 2005). 

Hampir separuh kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan pada 

pemeriksaan ginekologik karena tumor ini tidak menggangu. Gejala yang 

dikeluhkan sangat tergantung pada tempat sarang mioma ini berada, besarnya 

tumor, perubahan dan komplikasi yang terjadi. Mioma uteri ini sendiri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yaitu umur, paritas, dan menarche.  
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Setelah melakukan penelitian tentang gambaran faktor risiko kejadian 

mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2013. Maka hasil 

penelitian dapat diuraikan berdasarkan variabel yang diteliti yaitu sebagai 

berikut: 

1. Gambaran umur penderita dengan kejadian mioma uteri 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar 

di peroleh hasil olah data kejadian mioma uteri berdasarkan umur 

penderita pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah kasus mioma uteri 

terbanyak terdapat pada kelompok umur >40 tahun yaitu sebesar 71,80%  

yang mengalami risiko tinggi sedang kelompok umur ≤40 tahun sebesar  

28,20% yang mengalami risiko rendah. 

  Berdasarkan data di atas dapat diketahui umur merupakan faktor 

risiko utama kejadian  mioma uteri karena pada umur ini merupakan masa 

produktif bagi wanita dimana mioma tumbuh di bawah pengaruh hormon 

estrogen. Dengan adanya stimulasi estrogen menyebabkan terjadinya 

proliferasi di uterus sehingga menyebabkan perkembangan yang 

berlebihan dari garis endometrium sehingga terjadilah pertumbuhan 

mioma uteri.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wachidah (2011) di RSUD Prof. DR. Margono Soekardjo Purwokerto 

bahwa jumlah pasien yang menderita mioma uteri berasal dari kelompok 

usia >40 tahun sebanyak 39 orang (84,8%). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Devy Isella Lilyani, dkk (2012) di RSUD Tugurejo 
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Semarang bahwa jumlah pasien yang menderita mioma uteri terbanyak 56 

orang termasuk dalam kategori umur risiko tinggi >40 tahun yaitu sebesar 

82,4%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rani Akhil Bhat (2006) di 

India (Departement of Obstetric and Gynecology, Kasturba Medical 

College and Hospital) terdapat 150 kasus mioma uteri dan 77 kasus terjadi 

pada umur 40-49 tahun dengan prevalensi 51%.  Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Kurniasari (2010) bahwa frekuensi terbanyak penderita 

mioma uteri di RSUD Dr. Moewardi Surakarta periode januari 2009-2010 

terdapat pada kelompok usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 70 kasus 

(61,40%). 

Hal ini disebabkan karena telah terjadi perubahan-perubahan 

hormonal pada usia tersebut. Mioma uteri jarang ditemukan pada wanita di 

bawah umur 20 tahun dan belum pernah dilaporkan terjadi kasus sebelum 

menarche dan setelah menopause hanya 10% kejadian mioma uteri yang 

masih dapat bertumbuh lebih lanjut. Mioma uteri biasanya akan 

menunjukkan gejala klinis pada umur > 40 tahun. 

 Menurut pendapat peneliti pada umur >40 tahun kesediaan penderita 

datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk menjalani prosedur 

pembedahan ginekologi lebih besar sehingga mioma uteri ini baru 

terdiagnosis dan peningkatan  pertumbuhan  atau peningkatan gejala yang 

dirasakan dari mioma uteri yang telah ada jauh sebelum gejala tersebut 

dirasakan oleh penderita. 
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2. Gambaran paritas dengan kejadian mioma uteri 

        Pada penelitian ini jumlah kasus mioma uteri pada wanita yang 

berisiko rendah dengan kelompok paritas ≤1 ditemukan sekitar 8 orang 

(20,52%) dan jumlah kasus mioma uteri terbanyak terdapat pada wanita 

dengan kelompok paritas >1 yaitu sekitar 31 orang (79,48%) dan 

mengalami risiko tinggi. Hasil ini hampir sama dengan penelitian yang  

dilakukan Bhat dan Kumar di Katsurba Hospital (India) yaitu mioma uteri 

lebih banyak ditemukan pada kelompok para yaitu sebesar 95% dibanding 

wanita nullipara yaitu 5% (Bath et-al, 2004 yang di kutip Muzakir, 2008). 

Penelitian muzakir di tahun 2008 juga menemukan kasus mioma uteri 

terbanyak terjadi pada wanita kelompok para yaitu 83,78%. Penelitian 

yang dilakukan oleh wachidah Q. (2011), juga menemukan mioma uteri 

paling banyak terjadi pada wanita multipara yaitu sebesar 22 sampel 

(47,8%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ita Rahmi (2012) di RSUD 

DR. Zainoel Abidin Banda Aceh bahwa paritas multipara mempunyai 

risiko terjadinya mioma uteri sebesar 38 orang dengan persentase 59,4%.  

         Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzakir (2008) di RSUD Arifin 

Ahmad provinsi Riau periode 1 Januari-31 Desember 2006 terbanyak pada 

penderita 2-5 (multipara). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri 

Kurniasari (2010) di RSUD Dr. Moewardi Surakarta bahwa kasus mioma 

uteri terbanyak dengan paritas multipara yaitu paritas 2 sebanyak 23 

kasus(20,18%), paritas 3 sebanyak 22 kasus(19,30%), paritas 4 sebanyak 

10 kasus (8,77%) dan paritas 5 sebanyak 6 kasus(5,26%). 
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    Menurut peneliti wanita kelompok paritas lebih banyak menderita 

mioma uteri karena perubahan yang terjadi di dalam endometrium dan 

miometrium akibat beberapa tempat bekas implantasi plasenta yang terjadi 

sebelumnya sehingga berpotensi mengalami perubahan ataupun mutasi 

dan pengaruh hormon. Selain itu, ada faktor-faktor yang berpengaruh 

adalah ketidakseimbangan emosi misalkan sering stres, daya tahan tubuh 

rendah, gaya hidup yang tidak seimbang, semua itu dapat menyebabkan 

gangguan pada hormon sehingga timbul mioma uteri. 

3. Gambaran menarche dengan kejadian mioma uteri 

     Dari hasil penelitian ini didapatkan penderita mioma uteri yang 

menarche ≤10 tahun yaitu 1 orang (2,57%) yang berisiko tinggi dan 

terdapat 38 orang (97,43%) menarche >10 tahun. Hasil penelitian ini 

hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliah di 

RSUD Syekh Yusuf  Gowa dan RSUD Haji Makassar tahun 2011 bahwa 

jumlah penderita mioma uteri berdasarkan menarche risiko tinggi yaitu 

sebesar 2,40%. Pada wanita yang mengalami awal menarche (usia 

dibawah 10 tahun) dijumpai peningkatan resiko 1,24 kali sedangkan 

menarche lewat (usia setelah 16 tahun) menurunkan 0,68 kali untuk 

menderita mioma uteri (Hadibroto, 2005).  

      Usia menarche yang awal yaitu dari usia 11 tahun dan ke bawah 

akan meningkatkan risiko terjadinya mioma uteri sebanyak 25% 

berbanding usia menarche 12-13 karena semakin awal seseorang 

menarche maka produksi estrogen juga semakin lama sehingga 
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pembesaran mioma uteri terjadi dengan konsisten (Baird, 2004 yang di 

kutip Shukri, 2010). 

      Kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan teori hal 

tersebut terjadi karena populasi wanita usia menarche ≤10 tahun lebih 

sedikit dibanding dengan wanita yang mengalami menarche usia >10 

tahun. Selain itu penyebab dari mioma uteri bukan hanya dari usia 

menarche tetapi banyak faktor lain yang dapat menyebabkan mioma uteri. 

     Menurut pendapat peneliti semakin cepatnya terpapar oleh hormon 

estrogen  membuat semakin berisiko terhadap terjadinya mioma uteri 

namun kejadian menarche dini masih jarang terjadi mengingat bahwa 

menarche juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu status gizi dan 

pengaruh hormon. Pada usia menarche yang awal meningkatkan peluang 

pertumbuhan mioma uteri karena pada saat itu usia reproduktif, sehingga 

lebih banyak peluang terjadinya mutasi gen yang mengawal proliferasi 

sel-sel sepanjang siklus haid berlangsung berpotensi  terjadi mutasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara deskriptif tentang 

Gambaran Faktor Risiko Kejadian Mioma Uteri di RSUD Labuang Baji  

Makassar periode Januari–Desember Tahun 2013 peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa : 

1. Penderita mioma uteri berdasarkan umur di RSUD Labuang Baji Makassar 

adalah kelompok umur >40 tahun sebanyak 28 orang (71,80%). Umur 

merupakan faktor utama pemicu kejadian mioma uteri. 

2. Berdasarkan paritas, penderita mioma uteri di RSUD Labuang Baji  

Makassar kelompok paritas >1 anak sebanyak 31 orang (79,48%) dan 

kelompok paritas ≤ 1 anak sebanyak 8 orang (20,52%). 

3. Berdasarkan menarche penderita mioma uteri di RSUD Labuang Baji 

Makassar terdapat 38 orang (97,43%) penderita dengan menarche >10 

tahun namun ini dikategorikan faktor risiko rendah dan hanya 1 orang 

(2,57%) dengan menarche  ≤10 tahun ( risiko tinggi). 

B. Saran 

1. Wanita yang mempunyai faktor-faktor risiko untuk terjadinya mioma uteri 

terutama wanita yang berumur >40 tahun, wanita yang sering melahirkan 

agar waspada dan selalu memeriksakan diri kepada tenaga ahli kesehatan 

secara teratur. 
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2. Kepada para wanita yang telah mulai haid (menarche) untuk memeriksakan 

alat reproduksinya apabila ada keluhan-keluhan haid/menstruasi untuk dapat 

menegakkan diagnosa dini adanya mioma uteri. 

3. Sebagai Muslim/Muslimah diharapkan agar dapat menjadikan Al-qur’an  

sebagai obat dan penyembuh dari penyakit jasmani maupun rohani. 

4. Bagi semua instansi kesehatan dan institusi pendidikan agar lebih sering 

melakukan upaya promotif agar masyarakat terutamanya wanita dapat 

mengetahui kaidah menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat supaya dapat 

mengurangi risiko terjadinya mioma uteri. 

5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang faktor risiko kejadian mioma uteri sehingga dapat 

memperluas wawasan  pengetahuan.  
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      2.  Kerangka Konsep Penelitian 

                     Berdasarkan dasar pemikiran variabel penelitian di atas, maka skema 

kerangka konsep penelitian ini adalah: 

            Bagan Kerangka Konsep 

                

                   

 

                 

  

   

    

  

            Keterangan: 

                                                                : Variabel Independen    

  

                                                                  :Variabel Dependen 

 

                                                                  :Variabel yang diteliti 

 

 

UMUR 

PARITAS 

MENARCHE 

FAKTOR 

RISIKO 

MIOMA UTERI 
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3. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

     a. Mioma uteri 

    Mioma uteri merupakan tumor jinak miometrium dengan ciri tersendiri 

yaitu bulat, keras, berwarna putih hingga merah muda pucat, sebagian besar 

terdiri dari otot polos dan beberapa jaringan ikat. Mioma uteri merupakan 

hasil diagnosa penderita gangguan sistem reproduksi yang dilayani di 

bagian kebidanan dan kandungan di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 

2013. 

         b. Umur penderita 

   Umur penderita adalah usia penderita ketika memeriksakan dan 

didiagnosis menderita mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar 

Sebagaimana yang tercantum di Rekam medis. 

            Kriteria Objektif : 

            1) Resiko tinggi, jika : >40 tahun 

            2) Resiko rendah, jika : ≤40 tahun 

             (Wachidah, 2011). 

         c. Paritas penderita 

        Paritas penderita adalah jumlah atau banyaknya anak yang telah 

dilahirkan tanpa memandang apakah anak yang dilahirkan hidup atau 

meninggal oleh penderita mioma uteri yang memeriksa di RSUD 

Labuang Baji Makassar Sebagaimana yang tercantum di Rekam medis. 
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Kriteria Objektif : 

            1) Resiko tinggi, jika :  > 1 kali 

            2) Resiko rendah, jika : ≤ 1 kali 

            (Muzakir, 2008). 

         d. Menarche 

Menarche adalah usia saat haid pertama kali yang didapat oleh 

penderita mioma uteri yang memeriksa di RSUD Labuang Baji Makassar 

Sebagaimana yang tercantum di Rekam medis. 

              Dengan kriteria objektif : 

       1) Resiko tinggi, jika : menarche usia ≤ 10 tahun 

              2) Resiko rendah, jika : menarche usia > 10 tahun 

               (Hadibroto, 2005). 



MASTER TABEL

GAMBARAN FAKTOR RISIKO KEJADIAN MIOMA UTERI

DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR 

PERIODE JANUARI - DESEMBER 2013

RR RT RR RT RR

≤ 40 Tahun > 40 Tahun ≤1 Kali >1 Kali >10 Tahun
1 Ny. S 50 √ P4 √ 14 √
2 Ny.J 45 √ P2 √ 14 √
3 Ny.D 40 √ P1 √ 13 √
4 Ny.J 42 √ P2 √ 15 √
5 Ny.H 45 √ P3 √ 13 √
6 Ny.K 46 √ P1 √ 15 √
7 Ny.N 42 √ P2 √ 15 √
8 Ny.H 78 √ P3 √ 14 √
9 Ny.E 36 √ P3 √ 13 √

10 Ny.J 34 √ P3 √ 16 √
11 Ny.R 43 √ P5 √ 14 √
12 Ny.R 44 √ P4 √ 13 √
13 Ny.H 41 √ P3 √ 13 √
14 Ny.S 52 √ P2 √ 14 √
15 Ny.D 48 √ P3 √ 14 √
16 Ny.H 26 √ P5 √ 13 √
17 Ny.S 48 √ P0 √ 13 √
18 Ny.N 39 √ P1 √ 15 √
19 Ny.N 43 √ P3 √ 15 √
20 Ny.R 39 √ P2 √ 13 √
21 Ny.R 44 √ P3 √ 15 √
22 Ny.S 33 √ P2 √ 15 √
23 Ny.S 36 √ P3 √ 16 √
24 Ny.D 51 √ P4 √ 13 √
25 Ny.S 41 √ P3 √ 13 √
26 Ny.K 45 √ P3 √ 12 √
27 Ny.A 33 √ P2 √ 15 √
28 Ny.H 47 √ P2 √ 12 √
29 Ny.N 53 √ P3 √ 14 √
30 Ny.M 49 √ P2 √ 15 √
31 Ny.N 26 √ P1 √ 12 √
32 Ny.N 27 √ P0 √ 14 √
33 Ny.R 29 √ P2 √ 13 √
34 Ny.N 28 √ P2 √ 15 √
35 Ny.N 32 √ P1 √ 10
36 Ny.I 28 √ P3 √ 16 √
37 Ny.H 30 √ P4 √ 14 √
38 Ny.S 32 √ P0 √ 13 √
39 Ny.R 49 √ P3 √ 14 √

Keterangan:

No. NAMA

FAKTOR RISIKO MIOMA UTERI

UMUR PARITAS MENARCHE 

Kategori Kategori Kategori



RR:Risiko Rendah

RT:Risiko Tinggi



RT

≤10 Tahun

√

Keterangan:

MENARCHE 

Kategori



RR:Risiko Rendah

RT:Risiko Tinggi
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