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Abstrak: 

Latar Belakang: Infeksi saluran kemih (ISK) sering terjadi pada kehamilan dengan 

tingkat kejadian rata-rata sekitar 10%. Perilaku hidup bersih dan sehat seseorang 

sangat berkaitan dengan peningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara sikap ibu hamil terkait PHBS dengan kejadian Bakteriuria 

Asimptomatik. 

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan cross analitik sectional pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024 

di Puskesmas Jongaya Makassar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 sampel 

yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. 

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil yang 

mengalami ISK memiliki sikap yang kurang dalam menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu sebanyak 26 responden (46.4%). 

Kesimpulan: Terdapat hubungan antara sikap ibu hamil terkait PHBS dengan 

kejadian bacteriuria asimptomatik 

 

Kata Kunci: ISK, Sikap, Perilaku, Hidup, Bersih, Sehat 
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Abstract:  

Background: Urinary tract infections (UTIs) often occur in pregnancy with an 

average incidence rate of around 10%. A person's clean and healthy living behavior 

is closely related to improving the health of individuals, families, communities and 

the environment. Therefore, this study aims to determine the relationship between 

pregnant women's attitudes regarding PHBS and the incidence of asymptomatic 

bacteriuria. 

Method: The type of research used is quantitative research with a cross sectional 

analytical approach from December 2023 to January 2024 at the Jongaya Makassar 

Community Health Center. The sample in this research was 56 samples taken using 

accidental sampling technique. 

Results: : The results of this study show that the majority of pregnant women who 

experience UTI have a poor attitude in implementing Clean and Healthy Living 

Behavior (PHBS), namely 26 respondents (46.4%). 

Conclusion: There is a relationship between the attitude of pregnant women 

regarding PHBS and the incidence of asymptomatic bacteriuria. 

 

Keywords: UTI, Attitude, Behavior, Life, Clean, Healthy  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi yang disebabkan oleh 

mikroorganisme yang masuk melalui uretra ke kandung kemih dan berkembang biak 

sehingga menyebabkan infeksi pada ureter hingga ke ginjal. Infeksi Saluran Kemih 

ditandai dengan pertumbuhan bakteriuria yang melampaui jumlah kuman biakan urin 

yaitu >100.000/ml urin. ISK merupakan permasalahan kesehatan yang serius karena 

angka kejadian dan jumlah penderita yang masih tinggi, sehingga situasi ini 

membutuhkan perhatian yang lebih. Infeksi saluran kemih disebabkan oleh 

pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus 

sp, Providensiac, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, dan Enterococus 

faecali. Dari banyaknya jumlah bakteri yang menjadi penyebab terjadinya infeksi 

saluran kemih, bakteri Escherichia. coli menduduki posisi teratas dalam proses infeksi 

(Ismail, Handayani, 2022; Lina, Lestari, 2019). 

Menurut World Health Organization (WHO), ISK merupakan penyakit infeksi 

kedua yang paling umum terjadi pada tubuh, setelah infeksi saluran pernafasan. 

Terdapat laporan sebanyak 8,3 juta kasus ISK setiap tahun. Infeksi ini lebih sering 

terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Infeksi Saluran Kemih lebih mudah 

menyerang wanita karena jarak antara kandung kemih dengan kulit yang mengandung 

bakteri adalah 5 cm pada perempuan sedangkan pada laki-laki 20 cm (Ismail, 

Handayani, 2022; Lina, Lestari, 2019). 
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Di Indonesia, ISK merupakan penyakit kedua terbanyak setelah infeksi saluran 

pernapasan atas, terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun, dengan rata-rata kejadian 

9,3% pada perempuan dan 2,5-11% pada laki-laki. Di Indonesia prevalensi infeksi 

saluran kemih masih cukup tinggi, menurut perkiraan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, jumlah penderita infeksi saluran kemih di Indonesia adalah 90-100 kasus 

per 100.000 penduduk pertahun nya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sulawesi Selatan (2018) angka kejadian ISK sekitar 1.264 kasus (Ana et al., 2020; 

Tandjungbulu et al., 2023). 

Infeksi saluran kemih (ISK) sering terjadi pada kehamilan dengan tingkat 

kejadian rata-rata sekitar 10%. ISK tanpa gejala (bakteriuria asimtomatik) dan ISK 

dengan gejala (sistitis akut dan pielonefritis) masing-masing ditemukan pada 2-13% 

dan 1-2% ibu hamil. Di Indonesia, tingkat kejadian bakteriuria asimtomatik pada 

kehamilan adalah 7,3% (Gusrianty et al., 2016). 

Faktor resiko wanita yang paling penting untuk ISK dalam kehamilan adalah 

bakteriuria asimptomatik (ASB). ASB didefinisikan sebagai lebih dari 100.000 

mikroorganisme/ml pada pemeriksaan urin yang diambil dengan steril dari pasien yang 

tidak mengalami gejala. Jika ASB tidak diobati selama kehamilan, tingkat ISK 

berikutnya adalah sekitar 25%. Karena tingginya tingkat dan potensi keparahan infeksi 

ginjal, disarankan agar semua wanita hamil menjalani pemeriksaan ASB pada 

kunjungan prenatal pertama. Hampir semua ibu hamil diharapkan menjalani 

pemeriksaan awal untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih (ISK). Ibu hamil harus 

menjalani pemeriksaan bakteriuria pada tahap awal kehamilan, karena ISK adalah 

penyebab umum peradangan selama kehamilan. Ibu yang terdiagnosis ISK harus 
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diberikan antibiotik yang aman untuk ibu dan bayi (Habak et al., 2022; Purwaningsih 

et al., 2023). 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah kumpulan perilaku yang 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik bagi individu maupun di masyarakat 

sehingga terciptanya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas 

kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di 

bidang kesehatan, dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di 

masyarakat. Dalam PHBS juga dilakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan (advocacy), bina suasana (social 

support) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment) (Ariani, Riza, 2019; 

Shalahuddin, Nurhakim, 2019). 

Perilaku hidup bersih dan sehat seseorang sangat berkaitan dengan 

peningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Menurut 

teori HL BLUM diketahui bahwa status kesehatan individu erat kaitannya dengan 

perilakunya, semakin baik perilaku yang berhubungan dengan kesehatan maka maka 

status kesehatanya akan semakin baik. PHBS dapat dilakukan berbagai tatanan, yaitu 

tatanan Tempat Kerja, Pelayanan Kesehatan, Tempat Umum dan Tatanan Rumah 

Tangga (Natsir, 2019). 

Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa proporsi nasional 

rumah tangga dengan PHBS baik adalah 32,3 persen, dengan proporsi tertinggi pada 

DKI Jakarta (56,8%) dan terendah pada Papua (16,4%). Terdapat 20 dari 33 provinsi 

yang masih memiliki rumah tangga PHBS baik di bawah proporsi nasional. Program 

pembinaan PHBS yang dicanangkan pemerintah sudah berjalan cukup lama, namun 
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pada kenyataanya capaian keberhasilannya masih jauh dari harapan. PHBS merupakan 

salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang 

kesehatan, yaitu pencapaian 70% rumah tangga sehat (Natsir, 2019). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan kejadian ISK pada kehamilan, 

untuk memberikan informasi kepada ibu hamil terkait pentingnya menerapkan PHBS 

untuk mencegah terjadinya ISK pada kehamilan dan resiko penyakit pada janin. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan tingkat 

pendidikan, pengetahuan, dan sikap PHBS dengan kejadian infeksi saluran kemih pada 

ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar Tahun 2023? 

C. Hipotesis 

1. Hipotesis Nol (H0) 

a. Tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian infeksi 

saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar 

b. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan PHBS dengan kejadian 

infeksi saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

c. Tidak terdapat hubungan antara sikap PHBS dengan kejadian infeksi 

saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Terdapat hubungan antara tingkat Pendidikan dengan kejadian infeksi 

saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

b. Terdapat hubungan antara pengetahuan PHBS dengan kejadian infeksi 

saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  
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c. Terdapat hubungan antara sikap PHBS dengan kejadian infeksi saluran 

kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan 

diteliti. 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Tingkat 

Pendidikan 

Pendidikan 

adalah suatu 

capaian 

seseorang untuk 

mengembangkan 

kepribadian dan 

kemampuan di 

dalam sekolah 

dan berlangsung 

seumur hidup 

 

Kuesioner • Pendidikan Dasar 

(SD/MI, 

SMP/MTs, 

SMA/SMK/MA) 

• Pendidikan 

Tinggi (Diploma, 

Sarjana, dan 

lainnya) 

Nominal 

2. Pengetahuan  Pengetahuan 

adalah suatu 

hasil dari rasa 

keingintahuan 

melalui proses 

sensoris, 

terutama pada 

mata dan telinga 

terhadap objek 

tertentu. 

Kuesioner • Pengetahuan 

Baik:  

• Pengetahuan 

Cukup:  

• Pengetahuan 

Kurang:  

Nominal 

3. Sikap  Sikap adalah 

kecenderungan 

Kuesioner • Baik: 

• Cukup:  

Nominal 
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yang relatif 

menetapkan 

untuk beraksi 

dengan baik atau 

buruk terhadap 

orang atau 

barang tertentu. 

• Kurang:  

Variabel Dependen 

1. Infeksi 

Saluran 

Kemih 

Infeksi Saluran 

Kemih adalah 

kondisi adanya 

pertumbuhan 

bakteri di dalam 

saluran kemih 

dengan gejala 

atau tanpa 

gejala. 

Pemeriksaan 

Dipstik Urin 

• Mengalami ISK 

• Tidak mengalami 

ISK 

Nominal 

2. Ruang Lingkup 

Menghubungkan antara tingkat pendidikan, pengetahuan, dan sikap terkait 

PHBS dengan menggunakan hasil kuisioner dan hasil pemeriksaan urin pada 

ibu hamil yang memenuhi syarat. 
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E. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Peneliti/Tahun Judul Metode Sampel Hasil 

1. Dea Angelina 

Ginting, Endy 

Julianto, Alex 

Lumbanraja 

(2019) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Infeksi 

Saluran Kemih 

pada 

Kehamilan 

Studi 

kepustakaan 

atau 

literatur 

review 

43 

orang 

Terdapat 

hubungan 

antara usia, 

tingkat 

pendidikan, 

status 

pekerjaan, 

usia 

gestasional, 

dan kebiasaan 

menahan 

BAK terhadap 

kejadian ISK 

pada ibu 

hamil 

2. Febrien Dian 

Ismail, Dewi 

Yanti Handayani 

(2022) 

Hubungan 

Pengetahuan 

Personal 

Hygiene 

dengan 

Terjadinya 

Cross 

sectional 

77 

orang 

Terdapat 

hubungan 

antara 

pengetahuan 

personal 

hygiene 
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Gejala Infeksi 

Saluran Kemih 

pada Remaja 

Wanita FK 

UISU 

Angkatan 

2020 

dengan gejala 

ISK pada 

remaja wanita 

3. Maria Lella 

Floressia Djuang, 

Sebastian K. 

Tahu, Akto 

Yudowaluyo 

(2021) 

Hubungan 

Tindakan 

Vulva Hygiene 

dengan 

Kejadian 

Infeksi Saluran 

Kemih (ISK) 

pada pasien 

rawat inap di 

RSU Mamami 

Kupang 

Cross 

sectional 

49 

orang 

Tindakan 

Vulva Hygiene 

tidak ada 

hubungan 

yang 

signifikan 

dengan 

kejadian ISK 

pada pasien 

rawat inap di 

RSU Mamami 

Kupang 

Dari beberapa literatur yang telah dikutip sebagai bahan penguat penelitian 

dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini 

dengan literatur penelitian yang telah dilampirkan adalah adanya variabel terkait. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan literatur penelitian yang telah dilampirkan 
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adalah lokasi, waktu, desain penelitian, jenis data, jumlah sampel, jumlah variabel, 

analisis data dan hasil ukur variabel bebas. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat 

pendidikan, pengetahuan dan sikap terkait perilaku hidup bersih dan sehat dengan 

insiden infeksi saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar 

tahun 2023 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui angka kejadian infeksi saluran kemih pada ibu hamil di 

Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pendidikan ibu hamil di 

Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

c. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan ibu hamil terkait 

perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas Jongaya Kota Makassar 

d. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sikap ibu hamil terkait perilaku 

hidup bersih dan sehat di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

e. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan insidens infeksi 

saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar  

f. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan terkait perilaku hidup bersih dan 

sehat dengan insidens infeksi saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas 

Jongaya Kota Makassar 



10 
 

g. Untuk mengetahui hubungan sikap terkait perilaku hidup bersih dan sehat 

dengan insidens infeksi saluran kemih pada ibu hamil di Puskesmas 

Jongaya Kota Makassar  

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi sebuah pengalaman dan pembelajaran dalam meningkatkan 

pengetahuan dalam penelitian khususnya dalam bidang kesehatan ibu hamil 

pada kejadian infeksi saluran kemih 

2. Bagi Institusi 

a. Dapat digunakan sebagai data tambahan kepustakaan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar di bidang Kesehatan ibu hamil, khususnya 

mengenai hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan dan sikap perilaku 

hidup bersih dan sehat dengan insidens infeksi saluran kemih pada ibu 

hamil 

b. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait kesehatan ibu dan anak 

sehingga akan dijadikan dasar penelitian selanjutnya di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat tentang 

pengaruh tingkat pengetahuan dan sikap terkait perilaku hidup bersih dan sehat 

terhadap kejadian infeksi saluran kemih agar ibu dapat lebih paham dan 

mengerti terkait hal-hal yang berisiko menyebabkan infeksi saluran kemih 

dalam kehamilan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

1. Definisi 

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi yang disebabkan oleh 

mikroorganisme yang masuk melalui uretra ke kandung kemih dan berkembang biak 

sehingga menyebabkan infeksi pada ureter hingga ke ginjal. ISK merupakan salah satu 

penyakit infeksi yang sering ditemukan di praktik umum, walaupun bermacam-macam 

antibiotika sudah tersedia luas di pasaran. Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan 

penyakit ginjal utama pada kehamilan dan disertai dengan risiko berat bayi rendah, 

kematian bayi dalam kandungan, dan kelahiran prematur (Diviney, Jaswon, 2021; 

Ismail, Handayani, 2022; Setiati et al., 2017) 

2. Epidemiologi 

Infeksi saluran kemih (ISK) tergantung banyak faktor, seperti usia, gender, 

prevalensi bakteriuria, dan faktor predisposisi yang menyebabkan perubahan struktur 

saluran kemih termasuk ginjal. Selama periode usia beberapa bulan dan lebih dari 65 

tahun perempuan cenderung menderita ISK berulang pada laki-laki jarang dilaporkan, 

kecuali disertai faktor predisposisi (pencetus) (Setiati et al., 2017). 

Prevalensi bakteriuria asimtomatik lebih sering ditemukan pada perempuan. 

Prevalensi selama periode sekolah (school girls) 1% meningkat menjadi 5% selama 

periode aktif secara seksual. Prevalensi infeksi asimtomatik meningkat mencapai 30%, 

baik laki-laki maupun perempuan bila disertai faktor predisposisi (Setiati et al., 2017). 

Menurut World Health Organization (WHO), ISK merupakan penyakit infeksi 

kedua yang paling umum terjadi pada tubuh, setelah infeksi saluran pernafasan. 
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Terdapat laporan sebanyak 8,3 juta kasus ISK setiap tahun. Infeksi ini lebih sering 

terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Infeksi Saluran Kemih lebih mudah 

menyerang wanita karena jarak antara kandung kemih dengan kulit yang mengandung 

bakteri adalah 5 cm pada perempuan sedangkan pada laki-laki 20 cm (Ismail, 

Handayani, 2022; Lina, Lestari, 2019). 

Di Indonesia, ISK merupakan penyakit kedua terbanyak setelah infeksi saluran 

pernapasan atas, terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun, dengan rata-rata kejadian 

9,3% pada perempuan dan 2,5-11% pada laki-laki. Menurut Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia (2016) jumlah penderita ISK di Indonesia masih tergolong 

meningkat yaitu 90-100 kasus per 100.000 orang per tahun atau sekitar 180.000 kasus 

baru per tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 

(2018) angka kejadian ISK sekitar 1.264 kasus (Tandjungbulu et al., 2023). 

Infeksi saluran kemih (ISK) sering terjadi pada kehamilan dengan tingkat 

kejadian rata-rata sekitar 10%. ISK tanpa gejala (bakteriuria asimtomatik) dan ISK 

dengan gejala (sistitis akut dan pielonefritis) masing-masing ditemukan pada 2-13% 

dan 1-2% ibu hamil. Di Indonesia, tingkat kejadian bakteriuria asimtomatik pada 

kehamilan adalah 7,3% (Gusrianty et al., 2016).  

3. Etiologi  

Infeksi Saluran Kemih (ISK) disebabkan invasi mikroorganisme dari uretra ke 

dalam kandung kemih. ISK di Indonesia tergolong salah satu  jenis infeksi nasokomial 

yang angka kejadiannya paling tinggi yaitu sekitar 39%-60%. Infeksi Saluran Kemih 

(ISK) dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme, dan terbanyak adalah 

bakteri. Kuman penyebab ISK pada umumnya adalah kuman yang berasal dari flora 

normal usus dan hidup secara komensal di introitus vagina, prepusium penis, kulit 
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perineum, dan sekitar anus. Penyebab lain meskipun jarang ditemukan adalah jamur, 

dan virus(Amrullah et al., 2023; Setiati et al., 2017). Berdasarkan hasil pemeriksaan 

biakan urin kebanyakan ISK disebabkan oleh bakteri Gram negatif aerob yang biasa 

ditemukan di saluran pencernaan (Enterobacteriaceae), dan jarang disebabkan oleh 

bakteri anaerob (Amrullah et al., 2023; Setiati et al., 2017; Yashir, Apriani, 2019). 

4. Faktor Risiko  

Faktor-faktor yang menyebabkan infeksi saluran kemih antara lain usia, sistem 

imun, prosedur pemasangan kateter, perawatan kateter dan lama kateter terpasang. ISK 

dapat terjadi baik pada pria maupun wanita dari semua umur, dan dari kedua jenis 

kelamin ternyata wanita lebih sering menderita infeksi daripada pria. Angka kejadian 

bakteriuria di wanita meningkat sesuai dengan bertambahnya usia dan aktivitas 

seksual. Di kelompok wanita yang tidak menikah angka kejadian ISK lebih rendah 

dibandingkan dengan kelompok yang sudah menikah. Pada wanita, ISK sering terjadi 

di kelompok umur antara 20 sampai 50 tahun, sedangkan pada laki-laki hal tersebut 

sering terjadi setelah usia 50 tahun ke atas (Yashir, Apriani, 2019). 

Berdasarkan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan Infeksi 

Saluran Kemih pada kehamilan dapat disimpulkan bahwa umur, pendidikan, pekerjaan, 

umur gestasional dan kebiasaan menahan BAK merupakan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ISK pada ibu hamil (Ginting et al., 2019). 

a. Berdasarkan usia ibu hamil, kelompok usia 20-30 tahun lebih rentan terkena ISK, 

karena pada usia tersebut ibu cenderung memiliki banyak anak (multiparitas) yang 

beresiko menjadi faktor penularan bakteriuria pada saat kehamilan. 
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b. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir ibu hamil, tingkat pendidikan SMA lebih 

rentan terkena ISK dikarenakan kurangnya sumber informasi sehingga berdampak 

pada  kurangnya pengetahuan ibu hamil. 

c. Berdasarkan status pekerjaan, ibu hamil yang bekerja lebih rentan terkena ISK 

dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak bekerja. 

d. Berdasarkan umur gestasional ibu hamil rentan terkena ISK pada trimester 3 

diakibatkan karena terjadinya peningkatan hormon progesteron, dilatasi sistem 

pelviokalises dan ureter, serta terjadinya peningkatan refluks vesiko ureter pada ibu 

hamil yang menyebabkan bakteri lebih mudah masuk dan tumbuh di dalam 

kandung kemih ibu hamil. 

e. Berdasarkan kebiasaam menahan BAK didapatkan sebagian besar ibu hamil yang 

rentan terkena ISK pada kehamilan adalah ibu yang tidak bisa menahan buang air 

kecil, karena terjadi pembesaran rahim dan penurunan kepala bayi yang 

menyebabkan ibu ingin selalu membuang air kecil. 

5. Patomekanisme 

Pada individu normal, biasanya laki-laki maupun perempuan urin selalu steril 

karena dipertahankan jumlah dan frekuensi kencing. Uretro distal merupakan tempat 

kolonisasi mikroorganisme nonpathogenic fastidious Gram-positive dan gram 

negative. Hampir semua ISK disebabkan invasi mikroorganisme ascending dari uretra 

ke dalam kandung kemih. Pada beberapa pasien tertentu invasi mikroorganisme dapat 

mencapai ginjal (Setiati et al., 2017). 

Proses invasi mikroorganisme hematogen sangat jarang ditemukan di klinik, 

mungkin akibat lanjut dari bakteremia. Ginjal diduga merupakan lokasi infeksi sebagai 

akibat lanjut septikemi atau endokarditis akibat Staphylococcus aureus. Kelainan ginjal 
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yang terkait dengan endokarditis (Staphylococcus aureus) dikenal Nephritis Lohlein. 

Beberapa peneliti melaporkan pielonefritis akut (PNA) sebagai akibat lanjut invasi 

hematogen dari infeksi sistemik gram negatif (Setiati et al., 2017). 

Infeksi saluran kemih tanpa komplikasi dimulai ketika uropatogen yang berada 

di usus mencemari daerah periuretra (langkah 1) dan mampu berkolonisasi di uretra. 

Migrasi selanjutnya ke kandung kemih (langkah 2) dan ekspresi pili dan adhesin 

menghasilkan kolonisasi dan invasi sel payung superfisial (langkah 3). Respon 

inflamasi host, termasuk infiltrasi neutrofil 15 (langkah 4), mulai membersihkan 

bakteri ekstraseluler. Beberapa bakteri menghindari sistem kekebalan, baik melalui 

invasi sel inang atau melalui perubahan morfologi yang mengakibatkan resistensi 

terhadap neutrofil, dan bakteri ini mengalami multiplikasi (langkah 5) dan 

pembentukan biofilm (langkah 6). Bakteri ini menghasilkan racun dan protease yang 

menginduksi kerusakan sel inang (langkah 7), melepaskan nutrisi penting yang 

mendorong kelangsungan hidup bakteri dan naik ke ginjal (langkah 8). Kolonisasi 

ginjal (langkah 9) menghasilkan produksi toksin bakteri dan kerusakan jaringan inang 

(langkah 10). Jika tidak diobati, ISK pada akhirnya dapat berkembang menjadi 

bakteremia jika patogen melintasi penghalang epitel tubulus di ginjal (langkah 11) 

(Flores-Mireles et al., 2016). 
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Gambar 2.1 Patomekanisme ISK (Flores-Mireles et al., 2016) 

6. Diagnosis  

a. Anamnesis  

Pasien-pasien ini mungkin memiliki riwayat ISK yang sering atau mungkin 

pernah mengalami ASB pada kehamilan sebelumnya. Sistitis hadir dengan gejala yang 

sama terlihat pada individu yang tidak hamil. Gejala mungkin termasuk rasa sakit atau 

terbakar dengan buang air kecil (disuria), frekuensi kemih atau urgensi kencing. Nyeri 

suprapubik dan nyeri tekan dapat dicatat (Habak et al., 2022).  

Setiap pasien dengan ISK pada laki-laki dan ISK rekuren pada Perempuan 

harus dilakukan investigasi faktor predisposisi atau pencetus (Setiati et al., 2017) 

1) Pielonefritis akut (PNA) 

Presentasi klinis PNA seperti panas tinggi (39.5-40,50C), disertai menggigil dan 

sakit pinggang. Presentasi klinis PNA ini sering didahului gejala ISK bawah (sistitis). 
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2) ISK bawah (sistitis) 

Presentasi klinis sistitis seperti sakit suprapubik, polakisuria, nokturia, disuria, dan 

stranguria. 

3) Sindrom uretra akut (SUA) 

Presentasi klinis SUA sulit dibedakan dengan sistitis. SUA sering ditemukan pada 

Perempuan usia antara 20-50 tahun. Presentasi SUA sangat miskin (hanya disuri dan 

sering kencing) disertai cfu/ml urin <10^5, sering disebut sistitis abakterialis. Sindrom 

uretra akut (SUA) dibagi 3 kelompok pasien, yaitu : a). Kelompok pertama pasien 

dengan pyuria, biakan urin dapat diisolasi E.coli dengan cfu.ml urin 10^3-10^5. 

Sumber infeksi berasal dari kelenjar peri-uretral atau uretra sendiri. Kelompok pasien 

ini memberikan respons baik terhadap antibiotik standar seperti ampisilin. b). 

Kelompok kedua pasien lekosituri 10-50/lapang pandang tinggi dan kultur urin steril. 

Kultur (biakan) khusus ditemukan Chlamydia trachomatis atau bakteri anaerobik. c). 

Kelompok ketiga pasien tanpa piuri dan biakan urin steril 

4) ISK rekuren 

Infeksi saluran kemih (ISK) rekuren terdiri 2 kelompok, yaitu : 1) Re-infeksi (re-

infections). Pada umumnya episode infeksi dengan interval >6 minggu dengan 

mikroorganisme (MO) yang berlainan. 2) Relapsing infecton. Setiap kali infeksi 

disebabkan mikroorganisme yang sama, disebabkan sumber infeksi tidak mendapat 

terapi yang adekuat. 

b. Pemeriksaan Fisik  

Pemeriksaan fisik lengkap harus dilakukan dengan perhatian khusus pada tanda-

tanda vital serta pemeriksaan pada jantung dan paru-paru. Pemeriksaan pada area perut 

mungkin didapatkan nyeri tekan dan nyeri ketok costovertebra biasanya dapat timbul. 
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Pemeriksaan genitourinaria (GU) harus dilakukan untuk menilai infeksi pada serviks 

dan dilatasi serviks. Meskipun komplikasi kehamilan pada awalnya belum menjadi 

perhatian, masih masuk akal untuk melakukan evaluasi kontraksi atau kelainan lain 

yang terjadi selama rawat inap (Habak et al., 2022). 

c. Pemeriksaan Penunjang  

Analisa urin rutin, pemeriksaan mikroskop urin segar tanpa putar, kultur urin, serta 

jumlah kuman/ml urin merupakan protokol standar untuk pendekatan diagnosis ISK. 

Pengambilan dan koleksi urin, suhu, dan teknik transportasi sampel urin harus sesuai 

dengan protokcol yang dianjurkan. Investigasi lanjutan terutama renal imaging 

procedur tidak boleh rutin, harus berdasarkan indikasi klinis yang kuat. Renal imaging 

procedures untuk investigasifaktor predisposisi ISK (Setiati et al., 2017). 

1) Pemeriksaan Dipstik Urin 

Merupakan salah satu alternatif pemeriksaan leukosit dan bakteri di urin dengan 

cepat. Untuk mengetahui leukosituri, dipstik akan bereaksi dengan leucocyte esterase 

(suatu enzim yang terdapat dalam granul primer netrofil). Sedangkan untuk 

mengetahui bakteri, dipstik akan bereaksi dengan nitrit (yang merupakan hasil 

perubahan nitrat oleh enzim nitrate reductase pada bakteri). Penentuan nitrit sering 

memberikan hasil negatif palsu karena tidak semua bakteri patogen memiliki 

kemampuan mengubah nitrat atau kadar nitrat dalam urin menurun akibat obat diuretik. 

Kedua pemeriksaan ini memiliki sensitivitas 60-80% dan spesifisitas 70 – 98 %. 

Sedangkan nilai positive predictive value kurang dari 80 % dan negative predictive 

value mencapai 95%. Pemeriksaan ini tidak kurang baik dibanding dengan 

pemeriksaan mikroskopik urin dan kultur urin. Pemeriksaan dipstik digunakan pada 

kasus skrining follow up (Mihankhah et al., 2019). 



19 
 

2) Pemeriksaan Mikroskopik 

Pemeriksaan ini menggunakan jumlah mikrobiologi pada urin cukup penting. 

Berikut interpretasi urin yang secara klinis termasuk relevan (Saputra et al., 2017):  

a) ≥103 cfu/mL uropatogen dalam sebuah urin sampel tengah dalam sistitis akut tanpa 

komplikasi pada wanita. 

b) ≥104 cfu/mL uropatogen dalam sampel urin sampel tengah pielonefritis akut tanpa 

komplikasi pada wanita. 

c)  ≥105 cfu/mL uropatogen dalam sebuah sampel urin sampel tengah pada wanita, 

atau ≥104 cfu/mL uropatogen dalam sebuah sampel urin pada pria atau pada 

catheter urin pada wanita ISK komplikasi 

3) Pemeriksaan Laboratorium 

a) Pewarnaan Gram 

Pewarnaan gram adalah teknik yang digunakan untuk menentukan apakah bakteri 

termasuk dalam kelompok bakteri gram positif atau gram negatif. Teknik ini dapat 

membedakan dua kelompok besar bakteri berdasarkan konstituen dinding sel yang 

berbeda. Bakteri gram positif mempertahankan warna ungu kristal violet karena pada 

dinding selnya memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Sedangkan bakteri gram 

negatif berwarna kemerahan karena memiliki dinding peptidoglikan yang tipis 

sehingga tidak mempertahankan warna pertama (kristal violet) dan warna tersebut ikut 

terbuang saat proses pencucian (Riedel et al., 2019). 

Proses Gram terdiri atas tiga langkah yaitu pewarnaan awal, sel diwarnai dengan 

kristal violet. Selanjutnya, larutan yodium gram (yodium dan kalium iodida) 

ditambahkan untuk membentuk kompleks antara kristal ungu dan yodium. Kemudian 

tambahkan etil alkohol atau aseton pada sampel, yang akan mendehidrasi lapisan 



20 
 

peptidoglikan. Kompleks kristal violet-yodium besar tidak mampu menembus lapisan 

peptidoglikan ini dan pewarna tersebut terperangkap dalam sel bakteri gram positif. 

Sebaliknya, membran luar bakteri gram negatif terdegradasi dan lapisan peptidoglikan 

yang lebih tipis sehingga sel bakteri gram negatif tidak dapat mempertahankan 

kompleks kristal violet-iodine dan warnanya hilang. Counterstain, seperti safranin 

yang larut dalam air yang lemah ditambahkan ke sampel, sehingga diwarnai merah. 

Karena safranin lebih ringan dari kristal violet membuat pewarna tersebut tidak 

mengganggu warna ungu dalam sel gram positif. Namun, sel-sel gram negatif yang 

tidak berwarna menjadi berwarna merah (Riedel et al., 2019). 

b) Kultur Urin 

Kultur urin adalah pemeriksaan gold standard dalam mengkonfirmasi ISK. Metode 

kultur urin dapat mengidentifikasi patogen dan uji sensitivitas patogen sehingga klinisi 

dapat menentukan antibiotik yang efektif. Semua sampel urin untuk kultur harus 

diproses secepat mungkin. Bila kultur urin tidak dapat segera dikerjakan, maka sampel 

urin diawetkan dengan menggunakan larutan asam borat atau dengan pendinginan pada 

suhu 40 hingga 24 jam. Sampel yang didiamkan pada suhu ruang > 4 jam dapat 

menumbuhkan bakteri berlebihan dan kontaminasi. Penggunaan pengawet atau 

pendinginan sampel membutuhkan pertimbangan yang cermat (Sinawe, Casadesus, 

2023). 

Spesimen urin dipindahkan ke dalam lempeng kultur dengan menggunakan ose 

steril kemudian disebar menggunakan teknik SpreadPlate diatas permukaan dengan ose 

steril. Setelah inkubasi, beberapa sel yang disebarkan berkembang menjadi koloni yang 

terisolasi. Metode ini memungkinkan isolasi koloni dan penghitungan jumlah koloni 

(CFU/mL) serta tes sensitivitas. Beberapa media konvensional yang sering digunakan 
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adalah media agar darah dan agar MacConkey. Suhu medium harus dijaga antara 35-

37o C dalam waktu 24-48 jam (Sinawe, Casadesus, 2023). 

7. Penatalaksanaan  

Bakteriuria asimtomatik (ASB) dan sistitis akut dapat diobati dengan terapi 

antibiotik. Pilihan antibiotik dapat disesuaikan berdasarkan sensitivitas organisme bila 

tersedia dari urin hasil kultur. Pemberian antibiotik satu hari tidak dianjurkan dalam 

kehamilan, meskipun dilakukan 3 hari secara efektif. Antibiotik yang biasa digunakan 

yaitu amoksisilin, ampisilin, sefalosporin, nitrofurantoin, dan trimetoprim-

sulfametoksazol. Fluoroquinolon tidak direkomendasikan sebagai pengobatan lini 

pertama pada kehamilan karena studi bertentangan mengenai teratogenisitas. Studi 

baru-baru ini yang telah dikembangkan menunjukkan hubungan antara penggunaan 

turunan sulfa dan nitrofurantoin dengan cacat bawaan saat diresepkan pada trimester 

pertama. Studi-studi ini memiliki keterbatasan, namun saat ini dianjurkan untuk 

menghindari penggunaan obat-obatan ini pada ibu hamil trimester pertama ketika 

alternatif tersedia. Pielonefritis pada kehamilan adalah kondisi yang serius dan 

biasanya memerlukan rawat inap. Setelah evaluasi selesai, perawatan pasien terdiri dari 

terapi antibiotik terarah dan cairan IV untuk mempertahankan keluaran urin yang 

adekuat. Demam harus diobati dengan kompres dan asetaminofen sesuai kebutuhan. 

Umumnya, sefalosporin generasi kedua atau ketiga digunakan untuk pengobatan awal. 

Ampisilin dan gentamisin atau antibiotik spektrum luas lainnya adalah alternatif 

(Habak et al., 2022; Theja, Lumbuun, 2023). 

8. Tindakan Preventif  

Data epidemiologi klinik mengungkapkan uji saring bacteriuria asimtomatik 

bersifat selektif dengan tujuan utama utuk mencegah menjadi bacteriuria disertai 
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presentasi klinik ISK. Uji saring bacteriuria asimtomatik harus rutin dengan jadwal 

tertentu untuk kelompok pasien perempuan hamil, pasien DM terutama perempuan, 

dan pasca transplantasi ginjal Perempuan dan laki-laki, dan kateterisasi laki-laki dan 

perempuan (Setiati et al., 2017). 

a. Bakteriuria asimtomatik pada kehamilan 

Penelitian epidemiologi klinik melaporkan prevalensi bacteriuria asimtomatik pada 

kehamilan bervariasi antara 2-10% dan tergantung dari sosio-ekonomi. Bila 

mikroorganisme lain seperti Ureaplasma urealyticum dan Graddnella vaginalis 

berhasil diisolasi, prevalensi bacteriuria asimtomatik meningkat lebih dari 25%. 

Tetapi peranan kedua MO tersebut masih belum jelas. Pada kelompok Perempuan 

tidak hamil ditemukan basiluria asimtomatik dua kali berturut-turut MO yang sama 

mempunyai sensitivitas 95% dan spesivitas 95% untuk cenderung mengalami 

episode presentasi klinik ISK. Pada kelompok perempuan ini tidak diperlukan 

terapi antimikroba, cukup irigasi MO dengan asupan cairan yang banyak. Setiap 

perempuan hamil dengan basiluri asimtomatik harus mendapat terapi antimikroba 

untuk mencegah presentasi klinis pielonefritis dan komplikasi kehamilannya. 

b. Bakteriuria asimtomatik pada Diabetes Melitus 

c. ISK berhubungan dengan kateter 

9. Komplikasi  

Komplikasi ISK tergantung dari tipe yaitu ISK tipe sederhana (uncomplicated) 

dan tipe berkomplikasi (complicated) (Setiati et al., 2017). 

a. ISK sederhana (uncomplicated). ISK akut tipe sederhana (sistitis) yaitu non-

obstruksi dan bukan Perempuan hamil merupakan penyakit ringan (self limited 

disease) dan tidak menyebabkan akibat lanjut jangka lama 
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b. ISK tipe berkomplikasi (complicated) 

1) ISK selama kehamilan.  

2) ISK pada diabetes melitus. Penelitian epidemiologi klinik melaporkan 

bacteriuria dan ISK lebih sering ditemukan pada DM dibandingkan Perempuan 

tanpa DM 

Bakteriuria asimtomatik (BAS) merupakan risiko untuk pielonefritis diikuti 

penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG). Komplikasi emphysematous cystitis, 

pielonefritis yang  terkait spesies candida dan infeksi Gram-negatif lainnya 

dapat dijumpai pada DM. 

B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

1. Definisi  

Perilaku merupakan konsep dasar kehidupan yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari. Perilaku yang baik akan meningkatkan kualitas kehidupan seseorang baik 

dari segi sosial maupun individu. Perilaku sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

terutama pengetahuan dan norma yang berlaku di lingkungan individu tersebut. 

Edukasi dalam berperilaku sangat penting dalam mengembangkan karakter sejak dini. 

Perilaku akan terlaksana apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 

(Ariani, Riza, 2019). 

Pola penerapan hidup bersih dan sehat merupakan bentuk dari perilaku 

berdasarkan kesadaran sebagai wujud dari pembelajaran agar individu bisa menolong 

diri sendiri baik pada masalah kesehatan ataupun ikut serta dalam mewujudkan 

masyarakat yang sehat di lingkungannya. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) adalah salah satu upaya promosi kesehatan yang bertujuan agar setiap orang 

dapat tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat dengan menciptakan suatu kondisi 
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yang kondusif bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan Masyarakat (Hartaty, Kurni 

Menga, 2022; Wati, Ridlo, 2020). 

2. Tujuan  

Program penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan 

bentuk dari upaya untuk memberikan pelajaran berupa pengalaman pada tiap individu, 

anggota keluarga, sekumpulan, maupun pada masyarakat umum. Program Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat memiliki tujuan untuk meningkatkam pengetahuan, sikap, dan 

perilaku agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, 

memelihara, dan meningkatkan kesehatan. (Hartaty, Kurni Menga, 2022; Wati, Ridlo, 

2020) 

Salah satu misi promosi kesehatan adalah memberdayakan individu, keluarga, 

dan Masyarakat untuk hidup sehat melalui program pemberdayaan masyarakat. Oleh 

sebab itu, sasaran promosi kesehatan dapat melalui pemberdayaan individu, 

pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan kelompok atau masyarakat. Terdapat tiga 

faktor yang masingmasing faktor mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perilaku 

hidup bersih dan sehat. Ketiga faktor tersebut yaitu faktor pemudah, faktor pemungkin, 

dan faktor penguat. (Wati, Ridlo, 2020) 

a. Faktor pemudah (Predisposing factor) 

Faktor pemudah ini mencakup aspek tingkat pengetahuan individu serta sikapnya 

dalam menerapkan PHBS di masyarakat. Faktor tersebut merupakan dasar 

seseorang dalam berperilaku maupun menjadi motivasi bagi seseorang akibat dari 

kebiasaan yang dilakukan, tradisi pada lingkungannya, serta kepercayaan yang 

dianut, dan tingkat pendidikan juga sosial ekonominya.  
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b. Faktor pemungkin (Enabling factor) 

Faktor pemungkin merupakan pemicu adanya suatu perilaku yang memungkinkan 

suatu tindakan agar terlaksana. Faktor ini meliputi tersedianya alat atau fasilitas 

kesehatan bagi rumah tangga, misalnya air bersih, rumah sehat yang bertambah 

jumlahnya, tempat untuk pembuangan sampah, tersedianya jamban pada tiap 

rumah. 

c. Faktor penguat (Reinforcing factor) 

Faktor penguat merupakan perwujudan yang dimunculkan dalam bentuk sikap 

seseorang atau petugas, perilaku petugas kesehatan, maupun tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. Pihak-pihak tersebut dijadikan tokoh panutan bagi masyarakat 

dalam melakukan suatu tindakan pada lingkungan masyarakat. Contohnya, ada 

seorang kader kesehatan yang sedang memberikan penyuluhan atau informasi 

mengenai PHBS pada masyarakat sekitar. Tindakan ini biasanya akan menjadi 

sebuah penguat atau pendorong bagi masyarakat untuk melakukan kebiasaan pola 

hidup sehat (Ismail, Handayani, 2022). 

3. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Ada sepuluh indikator PHBS yang harus dicapai dalam rumah tangga Sepuluh 

indikator tersebut yakni: (Wati, Ridlo, 2020) 

a. Kelahiran yang dibantu oleh bidan 

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh 

tenaga kesehatan (bidan/dokter) di fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan 

merupakan orang yang sudah ahli dalam persalinan, sehingga keselamatan ibu 

dan  bayi lebih terjamin. terjamin. Apabila Apabila terjadi terjadi kelainan, 

kelainan, akan cepat diketahui diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke 
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puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di 

fasilitas kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga 

mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. 

b. Pemberian ASI eksklusif pada anak hingga usia 2 tahun 

ASI ekslusif adalah bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan hanya diberi ASI saja tidak 

diberi makanan dan minuman tambahan apapun. ASI adalah makanan 

alamiah  berupa  berupa cairan dengan kandungan kandungan gizi yang cukup dan 

sesuai untuk kebutuhan kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh daan berkembang 

dengan baik. ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi. ASI mengandung 

zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk  pertumbuhan  pertumbuhan dan 

perkembangan perkembangan fisik serta kecerdasan. kecerdasan. ASI mengandung 

mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit infeksi 

seperti diare, batuk,  pilek,  pilek, radang tenggorokan tenggorokan dan gangguan 

gangguan pernafasan. pernafasan. Melindungi Melindungi bayi dari alergi. alergi. 

Aman dan terjamin kesehatannya, karena langsung disusukan kepada bayi dalam 

keadaan segar. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat dan dapat 

diberikan kapan saja dan dimana saja. Membantu memperbaiki refleks menghidap, 

menelan dan pernafasan bayi. Manfaat memberikan ASI bagi ibu adalah menjalin 

hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi, mengurangi pendarahan 

setelah  persalinan,  persalinan, mempercepat mempercepat pemulihan pemulihan 

kesehatan kesehatan ibu, menunda menunda kehamilan kehamilan berikutnya, 

berikutnya, mengurangi risiko terkena kanker payudara, lebih praktis karena ASI 

lebih mudah diberikan pada setiap bayi membutuhkan. 
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c. Melakukan penimbangan rutin setiap kali ada posyandu 

Penimbangan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan 

dan  perkembangan  perkembangan balita setiap bulan. Penimbangan Penimbangan 

balita dilakukan dilakukan setiap bulan mulai dari umur 1 tahun sampai 5 tahun 

diposyandu. Manfaat penimbangan balita setiap  bulan diposyandu diposyandu 

adalah untuk mengetahui mengetahui apakah balita tumbuh sehat, untuk 

mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita dan merujuk balita 

ke  puskesmas  puskesmas bila balita sakit (demam/batuk/pilek/diare), berat 

(demam/batuk/pilek/diare), berat badan 2 bulan berturut- berturutturut tidak naik, 

balita yang berat badannya BGM (bawah garis merah) dan dicurigai gizi buruk, ibu 

balita mendapatkan penyuluhan gizi untuk memantau pertumbuhan  balita. 

d. Penggunaan air bersih untuk memasak dan mencuci baju 

Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, 

mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, 

mencuci  pakaian  pakaian dan sebagainya. Oleh sebagainya. Oleh karena itu, 

karena itu, air yang air yang digunakan h digunakan harus bersih, arus bersih, agar 

tidak agar tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Manfaat menggunakan 

air bersih adalah agar terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, 

disentri, thypus, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit atau keracunan dan 

setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Air yang bersih juga dapat 

diperoleh dari mata air, air sumur atau air sumur pompa, air ledeng atau perusahaan 

air minum, air hujan dan air dalam kemasan. Air yang dikonsumsi harus dimasak 

sampai mendidih karena meski terlihat bersih air belum tentu bebas kuman 

penyakit. Kuman penyakit dalam air akan mati pada suhu 100 derajat C (mendidih). 
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e. Selalu membiasakan mencuci kedua tangan menggunakan sabun dan air mengalir 

sebelum dan sesudah makan 

Kedua tangan kita sangat penting untuk membantu menyelesaikan 

berbagai  pekerjaan.  pekerjaan. Makan dan minum sangat membutuhkan 

membutuhkan kerja dari tangan. tangan. Jika tangan kotor maka tubuh akan sangat 

berisiko terhadap masuknya mikroorganisme. Cuci tangan dapat berfungsi 

menghilang/mengurangi mikroorganisme yang menempel di tangan. Cuci tangan 

harus dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih 

banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit sementara bila 

digunakan maka kuman berpindah ke tangan. Pada saat makan, kuman dengan 

cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. 

f. Mempunyai dan menggunakan jamban sehat pada tiap rumah tangga 

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran 

manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa 

atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan 

kotoran dan air bersih untuk membersihkannya. Adapun jenis-jenis jamban yang 

digunakan antara lain adalah Jamban cemplung yaitu jamban yang 

penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan kotoran kedalam 

tanah dan mengendapkan kotoran kedasar lubang. Untuk jamban cemplung 

diharuskan ada penutup agar tidak berbau dan dapat juga menggunakan jamban 

tangki septik/leher angsa yaitu jamban  berbentuk  berbentuk leher angsa yang 

penampungnya penampungnya berupa tangki septik kedap air yang  berfungsi 

sebagai  berfungsi sebagai wadah proses penguraian ko proses penguraian kotoran 

manusia toran manusia yang dilengkapi yang dilengkapi dengan resapannya. 
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g. Melakukan pemberantasan jentik dalam waktu seminggu sekali 

Rumah bebas jentik adalah rumah tangga yang setelah dilakukan 

pemeriksaan  jentik  jentik secara berkala berkala tidak terdapat terdapat jentik 

nyamuk. nyamuk. Pemberantasan Pemberantasan jentik bermaksud bermaksud 

untuk membebaskan rumah dari jentik-jentik yang dapat dilakukan secara berkala. 

Pemeriksaan jentik berkala adalah pemeriksaan tempat-tempat perkembangbiakan 

nyamuk yang ada di dalam rumah seperti bak mandi/wc ,vas bunga, tatanan kulkas, 

dan lain-lain dan di luar rumah seperti talang air, alas pot kembang, ketiak daun, 

tempat minum burung, lubang pohon atau pagar bambu yang dilakukan secara 

teratur sekali dalam seminggu. Yang berkewajiban Melakukan pemeriksaan jentik 

secara  berkala  berkala adalah anggota adalah anggota rumah tan rumah tangga, 

ka gga, kader, juru der, juru pemantau pemantau jentik, tena jentik, tenaga 

pemeriksa ga pemeriksa  jentik lainnya. 

h. Mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sehat secara seimbang 

Semua sayur bagus dimakan, terutama sayuran yang berwarna (hijau tua, kuning 

dan orange) seperti bayam, kangkung, daun katuk, wortel, selada hjau, atau daun 

singkong. Semua buah bagus untuk dimakan, terutama yang bewarna (merah, 

kuning), seperti mangga, pepaya, jeruk, jambu biji, atau apel lebih banyak 

kandungan vitamin dan mineral serta seratnya. Pilihan buah dan suyur yang bebas 

pestisida dan zat berbahaya lainnya. 

i. Olahraga atau jalan-jalan setiap hari 

Aktifitas fisik adalah Melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan 

pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental 

dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. 
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Aktifitas fisik yang dapat dilakukan biasa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu: 

berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik 

turun tangga, membawa belanjaan, atau berupa olahraga, yaitu:  push up, lari 

ringan, berenang, bermain bola, senam, bermain tenis, yoga,  fitness, 

angkat  beban/berat. 

j. Tidak menghisap asap rokok di sekitar tempat tinggal atau rumah 

Setiap anggota keluarga tidak merokok di dalam rumah. Rokok ibarat pabrik  bahan 

kimia. Dalam satu batang rokok yang dihisap akan di keluarkan keluarkan sekitar 

sekitar 4.000  bahan kimia berbahaya, berbahaya, diantarnya diantarnya adalah 

nikotin, nikotin, tar dan karbon monoksida monoksida (CO).  Nikotin  Nikotin 

menyebabkan menyebabkan ketagihan ketagihan dan merusak merusak jantung 

jantung dan aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker dan 

karbon momoksida menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa 

oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. 

C. Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Kejadian Infeksi Saluran 

Kemih  

Infeksi Saluran Kemih (ISK) atau Urinarius Tractus Infection (UTI) adalah 

suatu keadaan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Infeksi saluran 

kemih adalah salah satu penyakit infeksi dimana jumlah bakteriuria berkembang biak 

dengan jumlah kuman biakan urine >100.000 /ml urine. Infeksi kandung kemih 

umumnya disebabkan oleh bakteri. Infeksi ini bisa menjadi semakin parah jika bakteri 

menyebar hingga ke ginjal. Gejala Umum Sering ingin kencing namun kencing yang 

dikeluarkan sangatlah sedikit, kesakitan saat kencing, rasa sakit sampai terbakar pada 

kandung kemih. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah salah satu 
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upaya promosi kesehatan yang bertujuan agar setiap orang dapat tinggal di lingkungan 

yang bersih dan sehat dengan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi 

perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Ismail, Handayani, 2022; Suprapto, 

Arda, 2021). 

Tingkat pengetahuan orangtua terkait PHBS berpengaruh terhadap tingginya 

angka infeksi yang terjadi. Orang tua yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi 

juga memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang tinggi pula. Orang tua yang 

memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai PHBS memiliki kecenderungan 

untuk menerapkan ilmu yang dimiliki dalam tatanan kehidupan sehari-hari dalam 

rumah tangga seperti pengunaan air bersih, sanitasi dan lain sebagainya. Semakin baik 

dilakukan penerapan PHBS, maka risiko terjadinya infeksi pada seseorang semakin 

menurun. (Utami et al., 2020) 

D. Pandangan Islam Terkait PHBS dan ISK 

PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) adalah semua perilaku kesehatan yang 

dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu 

menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas 

masyarakat. Perilaku hidup bersih sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk 

menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok 

ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi 

informasi.  

Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa 

mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan 
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PHBS masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan 

kualitas hidup. 

Beberapa contoh penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu mencuci 

tangan dengan baik dan benar, menggunakan jamban yang sehat, serta membersihkan 

dan mensucikan pakaian yang digunakan seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-

Mudatsir/7: 4, Allah swt. berfirman :  

ر    وَثِّيَابكََ  فطََه ِّ

 

Terjemahnya :  

”Dan pakaianmu bersihkanlah” (QS. Al-Mudatsir/74: 4) 

Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata thahhir adalah bentuk 

perintah, dari kata thahhara yang berarti membersihkan dari kotoran. Kata ini dapat 

juga dipahami dalam arti majaz, yaitu menyucikan diri dari dosa atau pelanggaran. 

Semua pemeluk agama, apa pun agamanya lebih-lebih lagi Islam menyadari bahwa 

agama pada dasarnya menganjurkan kebersihan batin seseorang. Membersihkan 

pakaian tidak akan banyak artinya jika badan seseorang kotor; selanjutnya 

membersihkan pakaian dan badan belum berarti jika jiwa masih ternodai oleh dosa. 

Ada orang yang ingin menempuh jalan pintas, dengan berkata, “yang penting adalah 

hati atau jiwa, biarlah badan atau pakaian kotor, karena Tuhan tidak memandang 

kepada bentuk-bentuk lahir.” Sikap tersebut jelas tidak dibenarkan oleh ayat.ini, jika 

kita memahaminya dalam arti hakiki. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pengertian 

hakiki tersebut mengantar kepada keharusan memperhatikan kebersihan badan dan 

jiwa, karena jangankan jiwa atau badan, pakaian pun diperintahkan untuk dibersihkan. 

Sebagai contoh, jika terdapat perintah untuk menghormati kakak, maka tentu lebih 
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diperintahkan lagi untuk menghormati ayah, walaupun tidak tersurat dalam redaksi 

perintah. Di sisi lain, dipahami dari petunjuk ayat ini, bahwa seseorang yang bertugas 

melayani masyarakat dan membimbingnya harus memiliki penampilan yang 

menyenangkan, antara lain kebersihan pakaiannya (Shihab, 2014). 

Pada ayat ini, dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang pentingnya 

membersihkan diri dan menjaga kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian juga 

merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama saat ingin beribadah dan 

juga dalam kesehatan. Seseorang yang pakaiannya tidak bersih sama seperti 

membiarkan bakteri dan virus berkembang biak di pakaiannya. Apabila dibiarkan 

terus-menerus akan menyebabkan timbulnya penyakit salah satunya yaitu infeksi 

saluran kemih. Oleh karena itu sangat penting menjaga kebersihan baik dalam 

beribadah maupun dalam menjaga kesehatan seseorang. 

Selain itu, Allah swt juga menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 151, Allah swt 

berfirman : 

سَل نَا  كَمَا   نكُم   رَسُولً  فِّيكُم   أرَ  تِّنَا عَلَي كُم   يَت لوُا   م ِّ يكُم   ءَايََٰ تََٰبَ ٱ وَيعَُل ِّمُكُمُ  وَيزَُك ِّ ل كِّ  

مَةَ ٱوَ  ك  ا وَيعَُل ِّمُكُم ل حِّ تعَ لَمُونَ  تكَُونوُا   لمَ   مَّ  

Terjemahnya :  

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah 

mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada 

kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, 

serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah ayat diatas membahas mengenai penyucian yang 

dibandingkan dengan permohonan Nabi Ibrahim as. Yang terakhir disebutkan oleh 
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Nabi Ibrahim a. adalah penyucian sedang penyucian disebut oleh Allah dalam konteks 

pengabulan pada peringkat ketiga setelah pembacaan ayat-ayat-Nya dan sebelum 

mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah. Ini untuk menunjukkan bahwa membaca ayat-

ayat Allah walau sebelum memperoleh rahasia-rahasianya telah dapat mengantar 

kepada kesucian jiwa. Demikian Allah mengatur anugerah-Nya, pengaturan yang 

sesuai dengan yang terbaik untuk manusia. Di sisi lain, ia juga menunjukkan bahwa 

Allah memilihkan yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya yang tulus bermohon. 

Disamping itu terlihat pula bahwa doa tidak mesti terkabul seketika. Lihatlah berapa 

lama jarak antara doa Nabi Ibrahim as. Dengan diutusnya Nabi Muhammad saw. 

Ribuan tahun lamanya (Shihab, 2014). 

Pada ayat ini, Allah swt menyebutkan tentang mensucikan diri. Mensucikan diri 

dalam hal ini bisa berupa mensucikan jiwa dan mensucikan fisik seseorang dari kotoran 

maupun najis. Allah sw. memerintah kita untuk bersuci baik itu dalam hal beribadah 

ataupun demi kesehatan diri. Yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini bahwa 

seseorang harus selalu mensucikan diri atau membersihkan diri dari kotoran agar dapat 

terhindar dari infeksi bakteri maupun virus, dalam hal ini membersihkan diri agar 

terhindar dari penyakit Infeksi Saluran Kemih. 

Allah swt. juga membahas mengenai kebersihan yang dicantumkan dalam 

penggalan QS. Al-Baqarah/2: 222 yang berbunyi:  

َ ٱ إِّنَّ  ب   للَّّ بِّينَ ٱ  يحُِّ ب   لتَّوََّٰ ينَ ٱ  وَيحُِّ رِّ ل مُتطََه ِّ  

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-
orang yang mensucikan diri” 
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Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan bahwa arti dari kata mahidh 

adalah tempat atau waktu haid, atau haid itu sendiri. Tafsir ini menyebutkan bawha 

haid adalah gangguan. Maksudnya, haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan 

psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, 

mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita.  Penyebutan kata mahidh sekaligus 

untuk menggambarkan bahwa darah yang keluar dari vagina wanita tidak selalu 

menimbulkan gangguan yang sama dengan gangguan yang dialami saat haid. Karena 

itu, jika wanita mengalami hal tersebut dia wajib shalat, tidak seperti kalau mereka 

haid. Ada dua bacaan yang diperkenalkan dalam ayat ini, yathhurna dan 

yatathahharna; yang pertama berarti suci, yakni berhenti haidnya dan yang kedua 

berarti amat suci, yakni mandi setelah haidnya berhenti. Tentu saja yang kedua, lebih 

ketat dari yang pertama, dan agaknya ini lebih baik dan memang lebih suci. Bertaubat 

adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedang menyucikan diri dari kotoran lahir 

adalah mandi atau berwudhu (Shihab, 2014). 

Pada ayat ini, dalam tafsir Al-Misbah banyak menjelaskan mengenai haid dan 

juga mengenai bersuci. Bersuci dalam hal ini membersihkan diri, juga sangat 

berdampak baik bagi kesehatan seseorang terutama kesehatan pada saluran kemih. 

Apabila seseorang sering mensucikan diri akan semakin mudah terhindar dari penyakit, 

salah satunya yaitu infeksi saluran kemih. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa 

pentingnya seseorang untuk menjaga kebersihan diri baik itu untuk beribadah maupun 

untuk meningkatkan kesehatan seseorang. 

Ayat ini juga menunjukkan disyariatkannya bersuci secara mutlak, karena Allah 

menyukai orang-orang yang bersifat dengannya (yakni yang suka bersuci). Itulah 

sebabnya, bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya shalat, tawaf, dan bolehnya 
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menyentuh mushaf. Juga bersuci secara maknawi seperti (menyucikan diri) dari akhlak 

akhlak yang hina, sifat-sifat yang rendah, dan perbuatan-perbuatan yang kotor. 

 

Selain dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan tentang kebersihan di dalam 

HR. Tirmidzi No. 2799 Maktabatu Al Maarif Riyadh, Allah swt berfirman: 

ع تُ  قاَل حَسَّانَ  أبَِّي ب نِّ  صَالِّحِّ  عَن   يدَ  سَمِّ َ  إِّنَّ  يقَوُلُ  ال مُسَيَّبِّ  ب نَ  سَعِّ ب   طَي ِّب   اللَّّ يحُِّ  

يف   الطَّي ِّبَ  ب    نظَِّ يم   النَّظَافَةَ  يحُِّ ب   كَرِّ ب   جَوَاد   ال كرََمَ  يحُِّ فوُا  ال جُودَ  يحُِّ فَنظَ ِّ  

Artinya :  

“Dari Shalih bin Abu Hassan ia berkata; Aku mendengar Said bin Al Musayyab 
berkata; "Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha 
Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah, dan menyukai kemurahan, 
dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian" 

Dalam tafsir as-Sa’di menjelaskan bahwa Allah swt sangat menyukai 

hambanya yang bersih dan sering mensucikan diri dari kotoran. Allah berfirman, 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat”, yaitu dari dosa-dosa 

mereka secara terus-menerus, “dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri,” 

yaitu, yang bersuci dari dosa-dosa, dan ini mencakup segala macam bersuci dari yang 

bersifat material seperti dari najis maupun hadats. 

Dalam penggalan arti dari ayat Al-Quran maupun Hadist tersebut menjelaskan 

terkait salah satu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu membersihkan dan 

mensucikan pakaian dari kotoran dan najis. Hal tersebut merupakan salah satu cara 

untuk menurunkan angka kemungkinan terjadinya infeksi, terutama pada penyakit 

Infeksi Saluran Kemih (ISK). 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

   : Variabel independen yang diteliti 

   : Variabel independen yang tidak diteliti 

   : Variabel dependen 

   : Hubungan yang diteliti 

   : Hubungan yang tidak diteliti 

 

Bagan 2.2 Kerangka Konsep 

  

• Tingkat Pendidikan 

• Pengetahuan PHBS 

• Sikap PHBS 

• Riwayat Penyakit 

Komorbid 

Infeksi Saluran 

Kemih 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif, kemudian di analisis 

dengan prosedur analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, yaitu 

dengan melakukan pengumpulan data yang menyangkut variabel bebas dan variabel 

terikat pada saat bersamaan. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini  dilakukan pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan 

Januari tahun 2024 di Puskesmas Jongaya Kota Makassar. 

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

Variabel terikat (dependen variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam 

penelitian ini adalah kejadian Infeksi Saluran Kemih pada ibu hamil. 

2. Variabel Independen 

Variabel bebas (independen variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab terjadinya perubahan/timbulnya variabel dependen (terikat) 

variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan 

ibu hamil, serta tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil terkait perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS). 

 

 

 



40 
 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Puskesmas Jongaya Kota Makassar pada 

bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik 

representasi dari populasi. Sampel dalam  penelitian ini diambil menggunakan 

pendekatan cross sectional, yaitu ibu hamil yang bersedia di Puskesmas Jongaya Kota 

Makassar. Besarnya sampel ditentukan menggunakan metode Accidental sampling 

yaitu sesuai dengan sampel yang bersedia dan yang ada pada saat dan waktu tertentu. 

E. Cara Pengumpulan Data 

Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode Accidental 

Sampling. Accidental sampling yaitu sesuai dengan sampel yang bersedia dan yang ada 

pada saat dan waktu tertentu. 

1. Kriteria Inklusi 

a. Ibu hamil trimester I,II, dan III 

b. Ibu hamil primigravida 

c. Ibu hamil multigravida 

d. Ibu hamil yang bersedia memeriksakan urine dan mengisi kuesioner 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Ibu hamil dengan riwayat penyakit komorbid (gangguan neurologis, diabetes 

melitus) 
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Pengambilan data menggunakan data primer, yaitu dilakukan dengan pemeriksaan urin 

ibu hamil yang sesuai dengan kriteria inklusi dan menggunakan kuisioner untuk 

mengukur variabel dependen dari penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Alat dan Bahan Pemeriksaan Urin 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Pot Urin 

b. Label 

c. Alat Tulis 

d. Tisu 

e. Handscoon 

f. Dipstick Urin 

2. Kuesioner PHBS 

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pendidikan ibu hamil, serta pengetahuan dan sikap ibu hamil terkait Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). Kuesioner ini memiliki beberapa pernyataan yang dapat 

dilihat pada halaman lampiran proposal. 
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G. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Alur Penelitian 

H. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel distribusi, kemudian 

dilakukan pengolahan secara sistemik melalui tahap editing, coding, dan tabulating. 

1. Pengeditan Data (Editing) 

Editing atau pengeditan data merupakan suatu proses dalam penelitian yang 

dilakukan untuk memeriksa dan melakukan koreksi terhadap data yang telah 

terkumpul. Editing ini bertujuan untuk meninjau kembali data yang sudah diinput 

dan menyeleksi data tersebut sesuai dengan kriteria penelitian yang telah 

Menyusun proposal penelitian 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Membuat surat perizinan penelitian dari pihak Prodi Pendidikan Dokter 

Peneliti mendapatkan izin meneliti di Puskesmas Jongaya Kota Makassar 

Peneliti melakukan pengambilan data primer di Puskesmas Jongaya Kota 

Makassar 

Memasukkan data dan melakukan analisis data dengan SPSS dan penyajian data 

Peneliti membuat hasil penelitian 
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ditetapkan. Selain itu, tahap editing juga bertujuan untuk memperhatikan 

kelengkapan data serta memperbaiki kesalahan yang dilakukan saat pengambilan 

data. Kesalahan pengambilan data dapat diperbaiki dengan menghilangkan data 

yang tidak memenuhi kriteria atau syarat dalam penelitian ini. 

2. Pengkodean dan transformasi data (Coding) 

Coding atau pengkodean dan transformasi data merupakan pemberian kode tertentu 

terhadap setiap data yang telah memenuhi kriteria atau syarat dalam penelitian ini. 

Pemberian kode ini bertujuan sebagai identitas data saat melakukan analisis yang 

dapat ditunjukkan berupa simbol, huruf, maupun angka. 

3. Tabulasi data (Tabulating) 

Tabulating atau tabulasi data merupakan suatu proses memasukkan data ke dalam 

tabel yang mencakup data yang akan dianalisis. Data yang telah dimasukkan ke 

dalam tabel akan dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 

I. Analisis Data 

Pada penelitian ini, analisis data yang diperoleh dari proses pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Statistical Package for Social Science 

(SPSS). Data yang diperoleh akan dilakukan analisis univariat untuk menjelaskan 

karakteristik dari sampel, analisis bivariat dengan uji Chi-Square untuk mengukur 

hubungan antara variabel tingkat pendidikan, pengetahuan, dan sikap terkait PHBS 

dengan kejadian infeksi saluran kemih. 

J. Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan 

dalam bentuk narasi. 
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K. Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etika penelitian ke komite etik 

penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamalanrea Makassar pada tanggal 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jongaya Makassar pada tanggal 19 Desember 

2023 – 5 Januari 2024. Sampel diperoleh dengan pengambilan sampel urin dan 

kuesioner pada ibu hamil di puskesmas dan bersedia menjadi subjek penelitian 

sehingga diperoleh sebanyak 56 sampel dari pemeriksaan urin dan kuesioner. Hasil dari 

penelitian ini terdiri dari hasil analisis univariat dari masing-masing variabel yang 

diteliti, analisis bivariat berupa korelasi antara maisng-masing variabel dependen dan 

variabel independen. 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 

mengenai karakteristik setiap variabel yang diteliti. Pada Analisa univariat ini data 

lategori dapat dijelaskan dengan angka atau nilai jumlah data persentase tiap kelompok. 
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Tabel 4.1 Karakteristik Sampel 

Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Usia Ibu   

<20 tahun 3 5.1 

20-35 tahun 48 81.4 

>35 tahun 5 8.5 

Usia Kehamilan   

Trimester I 13 22.0 

Trimester II 28 47.5 

Trimester III 15 25.4 

Riwayat ISK   

Pernah ISK 13 22.0 

Belum Pernah ISK 43 72.9 

Tingkat Pendidikan   

Pendidikan Dasar 45 80.4 

Pendidikan Tinggi 11 19.6 

Tingkat Pengetahuan   

Pengetahuan Kurang 33 58.9 

Pengetahuan Cukup 15 26.8 

Pengetahuan Baik 8 14.3 

Sikap   

Kurang 27 48.2 

Cukup 11 19.6 

Baik 18 32.1 

Insidens ISK   

ISK 44 78.6 

Tidak ISK 12 21.4 

Total 56 100.0 

Sumber : Data Primer, 2024 
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Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di 

Puskesmas Jongaya memiliki usia sekitar 20-35 tahun yaitu sebanyak 48 responden 

(81.4%), sedangkan ibu hamil yang memiliki usia <20 tahun berjumlah 3 responden 

(5.1%) dan usia >35 tahun sebanyak 5 responden (8.5%). Selain itu, Pada tabel 4.1 juga 

didapatkan sebagian besar ibu hamil yang memiliki usia kehamilan yang masuk dalam 

trimester II dengan kisaran usia 14-26 minggu sebanyak 28 responden (47.5%). 

Sedangkan ibu hamil yang memiliki usia kehamilan trimester I dengan kisaran 1-13 

minggu sebanyak 13 responden (22.0%) dan usia trimester III sebanak 15 responden 

(25.4%). Pada tabel 4.1 terdapat beberapa ibu hamil yang memiliki riwayat ISK yaitu 

sebanyak 13 responden (22.0%). Sementara, ibu hamil yang tidak memiliki riwayat 

ISK sebanyak 43 responden (72.9%) 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ibu hamil di Puskesmas Jongaya yang memiliki 

tingkat pendidikan dasar sebanyak 45 responden (80.4%), sedangkan ibu hamil yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi sebanyak 11 responden (19.6%). Selain itu, dapat 

dilihat bahwa sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Jongaya memiliki pengetahuan 

PHBS yang kurang yaitu sebanyak 33 responden (58.9%). Sedangkan ibu hamil yang 

memiliki pengetahuan cukup sebanyak 15 responden (26.8%) dan ibu hamil yang 

memiliki pengetahuan tinggi sebanyak 8 responden (14.3%). 

Berdasarkan Tabel 4.1 didapatkan bahwa ibu hamil yang memiliki sikap yang 

menerapkan PHBS Sebagian besar memiliki sikap kurang yaitu sebanyak 27 responden 

(48.2%). Pada tabel tersebut juga memperlihatkan ibu hamil yang memiliki sikap yang 

tergolong cukup sebanyak 11 responden (19.6%) dan ibu hamil yang memiliki sikap 

PHBS yang baik sebanyak 18 responden (32.1%). Dan pada tabel tersebut, didapatkan 

bahwa ibu hamil yang terindikasi mengalami ISK yaitu sebanyak 44 responden 
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(78.6%), sedangkan ibu hamil yang tidak mengalami ISK sebanyak 12 respondens 

(21.4%).   

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Insidens ISK pada ibu hamil 

Tabel 4.2 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan ISK pada ibu hamil 

Penyakit ISK 

Pendidikan Ibu Hamil  

Pendidikan 

Dasar 

Pendidikan 

Tinggi 
Total P-value 

 n % n % n % 

0.030 

ISK 
38 67.8 6 10.7 44 78.6 

Tidak ISK 
7 12.5 5 8.9 12 21.4 

Total 
45 80.3 11 19.6 56 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan Sebagian besar ibu hamil yang mengalami 

ISK memiliki pendidikan yang tergolong pendidikan dasar dengan jumlah 38 

responden (67.8%). Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis pearson chi-

square diperoleh hasil P-value sebesar 0.030. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu hamil dengan 

kejadian Infeksi Saluran Kemih (ISK). 
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b. Hubungan Tingkat pengetahuan terkait PHBS dengan Insidens ISK pada 

ibu hamil 

Tabel 4.3 Hubungan Tingkat Pengetahuan PHBS dengan ISK pada ibu hamil 

Penyakit ISK 

Pengetahuan Ibu Hamil   

Pengetahuan 

Kurang 

Pengetahuan 

Cukup 

Pengetahuan 

Baik 
Total P-value 

 n % n % n % n % 

0.026 

ISK 
30 53.5 9 16.1 5 8.9 44 78.6 

Tidak ISK 
3 5.4 6 10.7 3 5.4 12 21.4 

Total 
33 58.9 15 26.8 8 14.3 56 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami 

ISK memiliki pengetahuan yang kurang mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) dengan jumlah 30 responden (53.5%). Dari pengolahan data menggunakan 

analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value sebesar 0.026. Berdasasrkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan 

PHBS ibu hamil dengan insidens ISK. 

c. Hubungan Sikap terkait PHBS dengan Insidens ISK pada ibu hamil 

Tabel 4.4 Hubungan Sikap PHBS dengan ISK pada ibu hamil 

Penyakit ISK 
Pendidikan Ibu Hamil   

Kurang Cukup Baik Total P-value 

 n % n % n % n % 

0.01 

ISK 
26 46.4 9 16.1 9 16.1 44 78.6 

Tidak ISK 
1 1.8 2 3.6 9 16.1 12 21.4 

Total 
27 48.2 11 19.7 18 32.2 56 100 

Sumber: Data Primer, 2024 
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Pada tabel 4.4 didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK 

memiliki sikap yang kurang dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) yaitu sebanyak 26 responden (46.4%). Berdasarkan pengolahan data 

menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value sebesar 0.01. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap 

PHBS dengan insidens ISK pada ibu hamil. 

3. Analisis Multivariat 

a. Hubungan Usia Ibu, Usia Kehamilan, da Riwayat ISK dengan Insidens ISK 

pada Ibu Hamil 

Tabel 4.5 Hubungan Usia Ibu, Usia Kehamilan, dan Riwayat ISK dengan 

Insidens ISK 

Variabel Koefisien Regresi Thitung Sig. 

Konstanta 1.151   

Usia Ibu 0.057 0.384 0.703 

Usia Kehamilan -0.081 -1.017 0.314 

Riwayat ISK 0.064 0.476 0.636 

Fhitung                = 0.531 0.663 

R square         = 0.030  

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.5, tersaji hasil analisis regresi multiple (berganda), dapat 

dilihat bahwa dari ketiga variabel independent yang dianalisis secara bersamaan 

terhadap variabel dependen didapatkan ketiga variabel tersebut tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan variabel dependen yaitu Insidens ISK yang 

ditunjukkan dengan nilai Sig. 0.663 > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
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Usia Ibu, Usia Kehamilan, dan Riwayat ISK secara simultan (bersama-sama) tidak 

berpengaruh terhadap Insidens ISK. 

4. Analisis Hasil Pemeriksaan Urin 

a. Hasil Pemeriksaan Warna dan Volume Urin dengan Insidens ISK 

Tabel 4.6 Pemeriksaan Warna Urin terhadap Insidens ISK 

Penyakit 

ISK 

Warna Urin 

 

Bening Kuning 

Pucat 

Kuning Kuning 

Tua 

Oranye Coklat Merah 

 n % n % n % n % n % n % N % 

ISK 
2 3.6 4 7.1 16 28.6 14 25 2 3.6 5 8.9 1 1.8 

Tidak ISK 
1 1.8 2 3.6 7 12.5 1 1.8 0 0 1 1.8 0 0 

Total 
3 5.4 6 10.7 23 41.1 15 26.8 2 3.6 6 10.7 1 1.8 

Sumber: Data Primer, 2024 

Pada tabel 4.6 didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK 

memiliki warna urin kuning yaitu sebanyak 16 responden (28.6%). Berdasarkan 

pengolahan data menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value 

sebesar 0.582. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

keterkaitan antara warna urin dengan insidens ISK pada ibu hamil. 

Tabel 4.7 Pemeriksaan Volume Urin terhadap Insidens ISK 

Penyakit ISK 

Volume Urin 

 

10-20 cc 30-40 cc 50-60 cc 

 n % n % n % 

ISK 
21 37.5 16 28.6 7 12.5 

Tidak ISK 
5 8.9 6 10.7 1 1.8 

Total 
26 46.4 22 39.3 8 14.3 
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Sumber: Data Primer, 2024 

Pada tabel 4.7 didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK 

memiliki volume urin kisaran 10-20 cc yaitu sebanyak 21 responden (37.5%). 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh 

hasil P-value sebesar 0.638. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat keterkaitan antara warna urin dengan insidens ISK pada ibu hamil 

b. Hasil Pemeriksaan Kekeruhan dan pH Urin dengan Insidens ISK 

Tabel 4.8 Pemeriksaan kekeruhan dan pH Urin terhadap Insidens ISK 

Penyakit ISK 
Kekeruhan Urin pH Urin 

Keruh Tidak Keruh <5.5 5.5-7.0 >7.0 

 n % n % n % n % n % 

ISK 
33 58.9 11 19.6 1 1.8 43 78.8 0 0 

Tidak ISK 
0 0 12 21.4 1 1.8 11 19.6 0 0 

Total 
33 58.9 23 41.1 2 3.6 54 96.4 0 0 

Sumber: Data Primer, 2024 

Pada tabel 4.8 didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK 

memiliki urin yang keruh yaitu sebanyak 33 responden (58.9%) dan pH Urin pada 

kisaran 5.5-7.0 yaitu 43 responden (78.8%) dengan pH terbanyak yaitu 6.0 sebanyak 

30 responden. Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis pearson chi-square 

diperoleh hasil P-value sebesar 0.000 pada tingkat kekeruhan dan P-value sebesar 

0.316 pada pH urin. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

keterkaitan antara tingkat kekeruhan urin dengan insidens ISK dan tidak ada 

keterkaitan antara pH urin dengan Insidens ISK pada ibu hamil. 
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c. Hasil Pemeriksaan Leukosit Esterase dan Nitrit dengan Insidens ISK 

Tabel 4.9 Pemeriksaan Leukosit Esterase dan Nitrit terhadap Insidens ISK 

Penyakit 

ISK 

Leukosit Esterase Nitrit 

N (-) + ++ +++ Positif Negatif 

 n % n % n % n % n % n % 

ISK 
0 0 27 48.2 12 21.4 5 8.9 33 58.9 11 19.6 

Tidak ISK 
12 21.4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21.4 

Total 
12 21.4 27 48.2 12 21.4 5 8.9 33 58.9 23 41.1 

Sumber: Data Primer, 2024 

Pada tabel 4.9 didapatkan sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK 

memiliki hasil leukosit esterase (+) yaitu sebanyak 27 responden (48.2%) dan Nitrit 

positif yaitu 33 responden (58.9%). Ibu hamil dengan Nitrit positif dengan hasil 

leukosit esterase (+) sebanyak 16 responden (28.6%). Sedangkan hasil Nitrit prositif 

pada ibu hamil dengan leukosit esterase (++) sebanyak 12 responden (21.4%) dan pada 

ibu hamil dengan leukosit esterase (+++) sebanyak 5 responden (8.9%). Berdasarkan 

pengolahan data menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value 

sebesar 0.000 pada hasil leukosit esterase dan P-value sebesar 0.000 pada hasil 

pemeriksaan nitrit. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

keterkaitan antara hasil pemeriksaan leukosit esterase dan nitrit pada urin dengan 

insidens ISK pada ibu hamil. 

B. Pembahasan 

1. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Insidens Infeksi Saluran Kemih pada 

Ibu Hamil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagian besar 

tingkat pendidikan ibu hamil di Puskesmas Jongaya adalah pendidikan dasar yaitu SD, 
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SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dengan jumlah 45 ibu hamil (80.3%). Berdasarkan 

pengolahan data menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value 

sebesar 0.030. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan insidens ISK pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya 

Makassar, sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah 

S, Ade Indra, OK Yulizah (2023) dengan hasil penelitian terdapat hubungan antara 

pendidikan ibu hamil dengan kejadian ISK pada ibu hamil di Desa Sibolangit dengan 

menggunakan analisis chi-square diperoleh hasil P-value 0.000. Nilai koefisien P-

value sebesar 0.000 < 0.05 artinya hubungan bersifat positif. 

Menurut Notoatmodjo (2012) bahwa sumber pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan 

merupakan sebuah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, maka 

jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu mencerdaskan manusia 

(Jannah et al., 2022). 

Menurut teori, wanita yang berpendidikan tinggi mempunyai resiko ISK yang 

lebih rendah dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, Hal ini bisa disebabkan 

oleh kurangnya sumber informasi sehingga berdampak pada kurangnya pengetahuan 

ibu hamil. Namun, pendidikan tidak menjadi tolok ukur semua pengetahuan yang 

dimiliki seseorang karena terdapat faktor lain yang kemungkinan berperan seperti 

umur, pengalaman, sosial dan lingkungan juga berperan. Selain itu faktor ketertarikan 

akan suatu hal juga menjadi faktor seseorang untuk mencari informasi. Teori 

menyebutkan kurangnya pengetahuan berhubungan dengan misinterpretasi informasi 

dan tidak mengenal sumber-sumber informasi. Tingkat pendidikan menunjukkan 
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seberapa banyak subjek memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama 

tentang cara menjaga kebersihan diri dengan berkemih. Subjek dengan tingkat 

pendidikan lebih tinggi dianggap lebih memahami tentang perilaku hidup bersih dan 

sehat (Br Tarigan et al., 2023; Jum et al., 2022). 

2. Hubungan Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan 

Insidens Infeksi Saluran Kemih pada Ibu Hamil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagian besar 

tingkat pengetahuan ibu hamil terkait PHBS di Puskesmas Jongaya adalah pengetahuan 

kurang dengan jumlah 33 ibu hamil (53.5%). Berdasarkan pengolahan data 

menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value sebesar 0.026. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu hamil terkait PHBS dengan insidens ISK di Puskesmas Jongaya 

Makassar, sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinar 

M, Ernawaty S (2022) dengan hasil penelitian terdapat hubungan antara pengetahuan 

dan kebersihan urogenital dengan infeksi saluran kemih dengan menggunakan analisis 

chi-square diperoleh hasil P-value 0.000. Nilai koefisien P-value sebesar 0.000 < 0.05 

artinya hubungan bersifat positif. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Febrien Dian I, Dewi Yanti H (2022) dengan hasil 

penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan personal hygiene 

dengan infeksi saluran kemih pada remaja wanita dengan analisis spearman correlation 

diperoleh hasil P-value 0.002. Nilai  koefisien P-value sebesar 0.002 < 0.05 

membuktikan hubungan bersifat positif. 

Pengetahuan tentang kebersihan saluran kemih penting untuk diketahui serta 

dipahami dengan benar. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mempengaruhi 
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terjadinya suatu masalah akan kesehatannya, jika semakin tinggi pengetahuan 

seseorang maka semakin baik pula kesehatannya. Pengetahuan yang kurang 

menyebabkan praktik kebersihan alat kelamin dan saluran kemih kurang baik. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa bayak wanita yang memiliki pengetahuan 

kurang tentang perawatan vagina yang tepat sehingga menyebabkan mudahnya terkena 

penyakit Pengetahuan serta pemahaman dalam menjaga kebersihan urogenitalia 

merupakan salah satu yang penting untuk diketahui dan dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Jika pengetahun yang kurang serta buruk dapat menimbulkan dampak yang 

berisiko besar yang dapat menganggu pada ganggua kesehatan saluran kemih (Haruna 

et al., 2023; Maulani, Siagian, 2022).  

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, pendidikan merupakan 

seluruh proses kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu yang berupa interaksi 

individu dengan lingkungannya (Manasikana, Anggraeni, 2018). Baik secara formal 

maupun informal yang melibatkan prilaku individu maupun kelompok. Pendidikan 

berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada perkembangan orang lain 

untuk menuju kearah cita-cita tertentu untuk mengisi kehidupan sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan (Br Tarigan et al., 2023). 

3. Hubungan Sikap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Insidens 

Infeksi Saluran Kemih pada Ibu Hamil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagian besar 

sikap ibu hamil terkait PHBS di Puskesmas Jongaya adalah sikap kurang dengan 

jumlah 27 ibu hamil (48.2%). Berdasarkan pengolahan data menggunakan analisis 

pearson chi-square diperoleh hasil P-value sebesar 0.01. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara sikap PHBS dengan insidens ISK 
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pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Makassar, sehingga penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dinar M, Ernawaty S dengan hasil penelitian terdapat 

hubungan antara tindakan pembersihan area genital dengan kejadian ISK dengan 

menggunakan analisis chi-square diperoleh hasil P-value 0.002. Nilai koefisien P-

value sebesar 0.002 < 0.05 artinya hubungan bersifat positif. Selain itu, penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekar F W, Tri Umiana S dengan 

hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan membersihkan 

genitalia dengan kejadian ISK dengan menggunakan analisis chi-square diperoleh hasil 

P-value 0.026 < 0.05 artinya hubungan bersifat positif. Selain itu, penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahul J, Zuheri, Zulkifli (2022) 

dengan hasil penelitian terdapat hubungan antara sikap dengan kejadian infeksi saluran 

kemih pada wanita dengan menggunakan analisis chi-square diperoleh hasil P-value 

0.001. Nilai koefisien P-value sebesar 0.001 < 0.05 sehingga mengartikan bahwa 

hubungan bersifat positif. 

Perawatan yang baik merupakan faktor penentu dalam memelihara kesehatan 

reproduksi, manfaat perawatan vulva hygiene yaitu mencegah terjadinya infeksi, 

menjaga vagina dan daerah sekitarnya tetap bersih dan nyaman, mencegah munculnya 

keputihan, bau tak sedap dan juga gatal-gatal. Beberapa penelitian membuktikan 

bahwa banyak wanita kurang pengetahuan tentang perawatan vagina. Kebiasaan 

menjaga kebersihan organ seksual atau reproduksi merupakan awal dari usaha menjaga 

kesehatan tubuh secara umum. Kebersihan di area vagina sering diabaikan kaum 

perempuan, padahal jika berlarutlarut akan lebih rentan terinfeksi virus berbahaya 

(Djuang et al., 2021; Haruna et al., 2023). 
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Kurangnya menjaga kesehatan dan kebersihan area urogenitalia adalah salah 

satu faktor ketidaseimbangan tersebut. Kebersihan diri merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan serta diimplementasikan untuk lebih menjaga kebersihan urogenitalia, 

supaya mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Masih banyak orang yang tidak 

mengetahui akan menjaga kebersihan dan ksehatan urogenitali yang baik dan benar. 

(Maulani, Siagian, 2022). 

Saluran kemih pada wanita sangat berbeda dengan saluran kemih pada laki-

lakimaka dari itu cara melakukan perawatan agak berbeda sedikit dan harus 

disesuiakan dengan kebutuhan masing-masing individu. Kuman dari anus ke vagina 

dapat di hindari dengan selalu menggunakan tissue selesai BAK dan BAB untuk 

menggeringkan daerah vagina, menggunakan air bersih untuk mencebok dari arah 

depan ke belakang jangan menggunakan Celana Dalam (CD) yang ketat saat 

menstruasi, selalu mengganti pembalut saat menstruasi, mengganti CD bila lembab 

selain itu harus mengganti CD sekurang-kurangnya 2-3 kali sehari (Djuang et al., 2021; 

Maulani, Siagian, 2022). 

4. Hubungan Usia Ibu, Usia Kehamilan, dan Riwayat ISK dengan Insidens ISK 

pada Ibu Hamil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan antara usia 

ibu, usia kehamilan, dan riwayat ISK dengan insidens ISK pada kehamilan tidak 

didapatkan hubungan yang signifikan antara ketiga variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan nilai Sig. 0.663 > 0.05 yang ditunjukkan pada tabel 4.5 

mengenai hubungan usia ibu, usia kehamilan, dan riwayat ISK pada kehamilan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Sherbina, et al., 

yang membahas terkait tidak adanya hubungan antara usia ibu dan paritas dengan 
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Insidens ISK dalam kehamilan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setiyo Ramdani (2019) yang membahas terkait hubungan riwayat ISK 

dengan kejadian ISK dimana diperoleh nilai p= 0.500 yang artinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara riwayat ISK dan kejadian ISK. Selain itu, penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarannum et al., yang 

menyatakan pada umur gestasional trimester III ibu hamil lebih rentan terhadap 

kejadian ISK sehingga terdapat hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian ISK.  

Secara umum kemungkinan terjadi ISK bisa pada usia berapa pun ibu tersebut 

hamil. Usia reproduksi yang sehat bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan 

yaitu 20 -35 tahun, karena pada usia ini alat-alat reproduksi sudah cukup matang dan 

siap untuk proses kehamilan dan persalinan.pada umur ibu yang kurang dari 20 tahun 

merupakan resiko tinggi karena selain alat reproduksi belum siap untuk menerima hasil 

konsepsi, secara psikologis belum cukup dewasa untuk menjadi seorang ibu, 

sedangkan pada umur di atas 35 tahun merupakan umur resiko tinggi karena alat-alat 

reproduksi telah mengalami kemunduran fungsinya berupa elastisitas otot-otot panggul 

dan sekitar organ- organ reproduksi lainnya. Selain itu, secara teori semakin besar usia 

kehamilan maka semakin rentan juga ibu hamil terkena ISK yang disebabkan karena 

terjadinya obstruksi oleh besarnya uterus yang menyebabkan dilatasi pada sistem 

pelviokalises dan ureter. Pada wanita hamil,terjadi penurunan tonus pada ureter dan 

peristaltiknya, serta terjadi peningkatan refluks vesiko ureter karena katup vesiko 

ureter yang sementara kurang kompeten. Kandung kemih akan tertekan seiring rahim 

bertambah besar sehingga kandung kemmih tidak dapat kosong dengan sempurna. 

Bakteri akan mudah tumbuh ketika air kemih tertahan di dalam kandung kemih. 

Keasaman air kemih dapat berkurang akibat terjadinya perubahan pH urin yang 
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semakin meningkat selama kehamilan, selain itu juga kandungan hormone pada saat 

kehamilan menjadi lebih tinggi yang membuat ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi 

bakteri yang berpotensi menjadi ISK (Br Tarigan et al., 2023; Dorsch et al., 2019; 

Ginting et al., 2019).  

5. Warna dan Volume Urin pada Pemeriksaan Urin 

Berdasarkan tabel 4.6 terkait hubungan antara warna urin dengan kejadian ISK 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara warna urin dengan Insidens ISK yang 

ditandai oleh nilai P-value 0.582, P-value >0.05 menandakan bahwa hubungan bersifat 

negative. Begitupula yang ditunjukkan pada tabel 4.7 mengenai hubungan volume urin 

dengan kejadian ISK yang memperlihatkan nilai P-value 0.638, P-value >0.05 

menandakan bahwa tidak terdapat hubungan antara volume urin ibu hamil dengan 

kejadian ISK. 

Urin normal yang baru dikeluarkan tampak jernih sampai sedikit berkabut dan 

berwarna kuning, disebabkan oleh pigmen urokrom dan urobilin. Urin yang berwarna 

merah dapat mengindikasikan terdapatnya hemoglobin, myoglobin, porfibilinogen 

atau porfirin. Warna urin oranye dapat mengindikasikan pigmen warna yang dihasilkan 

oleh empedu. Warna kuning pada urin dapat diakibatkan oleh adanya bilirubin ataupun 

urobilinogen yang terkandung dalam urin. Warna urin dapat memberikan petunjuk 

tentang kadar air dalam tubuh. Pada orang yang cukup terhidrasi, warna urin biasanya 

berwarna jernih atau kuning muda. Namun, pada orang yang mengalami dehidrasi, 

warna urin bisa menjadi lebih pekat dan bahkan menjadi kuning tua atau bahkan 

kecoklatan. Namun, warna urin tidak berpengaruh banyak terhadap pasien dengan 

Infeksi Saluran Kemih (Adliana, Wahid, 2023; Zulfachmi et al., 2023).  
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Perubahan fisiologis pada sistem urinaria merupakan fisologis normal yang 

terjadi pada masa kehamilan. Kebutuhan cairan tubuh selama masa kehamilan juga 

dapat mempengaruhi urin yang dikeluarkan. Sirkulasi janin, cairan ketuban, dan 

volume darah yang lebih tinggi harus didukung dengan banyaknya cairan yang 

dikonsumsi. Banyaknya cairan yang dikonsumsi oleh ibu akan menyebabkan 

konsentrasi protein darah menurun. Darah menjadi terlalu encer, sehingga sekresi ADH 

terhalang. Maka penyerapan air oleh dinding tubulus kurang efektif, sehingga, 

terbentuk urin yang banyak. Normalnya dalam satu hari, ibu hamil memiliki volume 

urin lebih dari 1600 cc apabila orang tersebut telah sadar akan pentingnya asupan cairan 

pada masa kehamilan. Namun, pada pemeriksaan urin sewaktu, tidak dapat menjadi 

acuan untuk menghitung jumlah volume urin dalam 24 jam (Diviney, Jaswon, 2021; 

Yuwono, Hidayati, 2012). 

6. Kekeruhan dan pH Urin pada Pemeriksaan Urin 

Berdasarkan tabel 4.8, sebagian besar ibu hamil yang mengalami ISK memiliki 

urin yang keruh dengan jumlah 33 ibu hamil (58.9%). Berdasarkan pengolahan data 

menggunakan analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value sebesar 0.000. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

kekeruhan urin dengan insidens ISK pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Makassar 

dengan hasil analisis P-value <0.05 menandakan bahwa terdapat hubungan yang 

positif. Selain itu, pada tabel 4.10 juga menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil 

di Puskesmas Jongaya yang mengalami ISK memiliki pH urin dalam kisaran 5.5-7.0 

dengan jumlah 43 ibu hamil (78.8%). Berdasarkan pengolahan data menggunakan 

analisis pearson chi-square diperoleh hasil P-value sebesar 0.316. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kekeruhan 
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urin dengan insidens ISK pada ibu hamil di Puskesmas Jongaya Makassar dengan hasil 

analisis P-value >0.05.  

Urin baru dan normal pada umumnya jernih. Kekeruhan biasanya terjadi karena 

kristalisasi atau pengendapan urat (dalam urin asam) atau fosfat (dalam urin basa). 

Kekeruhan juga bisa disebabkan oleh bahan seluler berlebihan atau protein dalam urin 

(Adliana, Wahid, 2023). 

Nilai pH urin normal berkisar antara 4,5-8,0. Namun, nilai rata-ratanya adalah 

6,0 dan nilai pH urin yang netral adalah 7,0. Urin yang memiliki pH di bawah 5,0 

adalah asam, sedangkan pH di atas 8,0 adalah basa. Faktor utama yang dapat 

mempengaruhi nilai pH urin adalah dari pola makan seseorang sehari-hari. Penyebab 

urin basa atau pH 8,0 harus dibedakan antara pH urin lama atau ISK dengan penyebab 

bakteri yang menghasilkan urease, misalnya Proteus sp atau Pseudomonas sp (Adliana, 

Wahid, 2023; Rinawati, Aulia, 2022). 

7. Leukosit Esterase dan Nitrit pada Pemeriksaan Urin 

Leukosit esterase merupakan suatu keadaan dimana terdapatnya leukosit yang 

mengeluarkan enzim esterase yang disebabkan oleh adanya bakteri golongan 

Enterobacteriaceae. Pemeriksaan leukosit esterase pada dipstik yaitu berdasarkan 

kemampuan leukosit esterase dalam menghidrolisis asam ester yang menghasilkan 

senyawa aromatik. Strip reagen leukosit esterase bekerja dengan mendeteksi enzim 

esterase yang merupakan enzim pada granula azurofil yang diproduksi lekosit 

granulosit (neutrofil, eosinofil, dan basofil). Pemeriksaan carik celup ini dapat 

dilakukan dan mendeteksi leukosit esterase meskipun pada pemeriksaan mikroskopis 

seringkali tidak ditemukan leukosit. Warna ungu yang terbentuk pada strip carik celup 
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berhubungan dengan jumlah leukosit esterase dalam urin (Pulungan, Siregar, 2023; 

Sabriani et al., 2021; Tuntun, Aminah, 2021).  

Nitrit merupakan hasil oksidasi nitrat yang dilakukan oleh bakteri golongan 

Enterobacteriaceae. Tes nitrit yang positif pada dipstik menunjukkan adanya bakteri 

dalam urin, yang dapat mereduksi nitrat menjadi nitrit. Pemeriksaan nitrit positif sangat 

sensitif untuk mendiagnosis ISK, namun jika hasilnya negatif tidak dapat 

menyingkirkan adanya ISK karena terdapat keadaan tertentu yang dapat menyebabkan 

hasil nitrit negatif pada pasien dengan ISK, seperti terinfeksi oleh bakteri yang tidak 

dapat menghasilkan nitrit atau urin yang diperiksa merupakan urin yang belum lama 

tersimpan di kandung kemih (Diviney, Jaswon, 2021; Sabriani et al., 2021; Tuntun, 

Aminah, 2021). 

Pada penentuan kejadian Infeksi Saluran Kemih, data leukosit esterase dan 

nitrit saling mempengaruhi satu sama lain. Jika hasil pemeriksaan leukosit esterase 

negatif, maka belum tentu responden tidak mengalami ISK. Dan jika hasil nitrit negatif, 

maka belum tentu tidak ada bakteri dalam urin (Tuntun, Aminah, 2021).  

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini yakni pemeriksaan urin hanya menggunakan 

dipstick urin untuk mendeteksi leukosit pada urin pasien dan kemungkinan diagnosis 

ISK belum pasti karena dipstick urin hanya memberikan gambaran umum.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Jongaya Makassar 

didapatkan hasil: 

1. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pendidikan dasar sebanyak 45 responden 

(80.4%) dan yang memiliki pendidikan tinggi sebanyak 11 responden (19.6%). 

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di Puskesmas Jongaya 

Makassar memiliki riwayat pendidikan dasar yaitu SD, SMP/MTs, dan 

SMA/SMK/MA. 

2. Frekuensi ibu hamil yang memiliki pengetahuan PHBS yang kurang sebanyak 33 

responden (58.9%), yang memiliki pengetahuan PHBS yang tergolong cukup 

sebanyak 15 responden (26.8%), dan ibu hamil yang memiliki pengetahuan PHBS 

yang baik sebanyak 8 responden (14.3%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar ibu hamil di Puskesmas Jongaya Makassar memiliki pengetahuan yang 

kurang terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

3. Frekuensi ibu hamil yang sikap yang kurang terkait PHBS sebanyak 27 responden 

(48.2%). Adapun ibu hamil dengan sikap PHBS yang cukup sebanyak 11 responden 

(19.6) dan ibu hamil yang memiliki sikap yang baik terkait PHBS sebanyak 18 

responden (32.1%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di 

Puskesmas Jongaya Makassar mengalami Infeksi Saluran Kemih (ISK) 

4. Frekuensi ibu hamil yang mengalami Infeksi Saluran Kemih sebanyak 44 

responden (78.6%) dan yang tidak mengalami  Infeksi Saluran Kemih sebanyak 12 
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responden (21.4%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil di 

Puskesmas Jongaya Makassar mengalami Infeksi Saluran Kemih (ISK). 

5. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu hamil dengan insidens ISK di 

Puskesmas Jongaya Makassar dengan hasil pengolahan menggunakan analisis 

pearson chi-square diperoleh P-value sebesar 0.030. 

6. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil terkait PHBS dengan 

insidens ISK di Puskesmas Jongaya Makasssar dengan hasil pengolahan pearson 

chi-square diperoleh P-value sebesar 0.026. 

7. Terdapat hubungan antara sikap ibu hamil terkait PHBS dengan insidens ISK di 

Puskesmas Jongaya Makasssar dengan hasil pengolahan pearson chi-square 

diperoleh P-value sebesar 0.01. 

B. Saran 

1. Bagi Puskesmas Jongaya Makassar 

Peneliti berharap dapat dilakukan upaya promosi kesehatan mengenai 

pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan saluran kemih serta menerapkan PHBS 

pada ibu hamil tanpa memandang tingkat pendidikannya agar ibu hamil yang 

pendidikan rendah dan pendidikan tinggi bisa memiliki tingkatan pengetahuan yang 

sama tentang PHBS dan ISK. 

2. Bagi UIN Alauddin Makassar 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan yang berkaitan 

dengan kesehatan saluran kemih dan PHBS pada ibu hamil 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kritik sehingga 

dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai infeksi saluran kemih dan PHBS 

dengan sampel yang lebih banyak. 
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Lampiran 1.1 Lembar persetujuan informed consent 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

( Informed Consent ) 

Kepada Yth. Responden 

Di Tempat 

Dengan Hormat,  

Saya Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Nama  : Zahra Shabrina Wahyu 

NIM  : 70600120017 

bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang “Hubungan Tingkat 

Pendidikan, Pengetahuan, dan Sikap terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 

Insidens Infeksi Saluran Kemih pada Ibu Hamil di Puskesmas Jongaya Makassar”. 

Adapun segala informasi yang saudari berikan akan dijamin kerahasiaan karena itu 

saudari bebas untuk mencantumkan nama atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut 

peneliti meminta kesediaan saudari untuk mengisi kuesioner ini dengan 

menandatangani kolom di bawah ini.  

Atas kesediaannya dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih. 

 

Responden        Peneliti 

 

 

(        )       (Zahra Shabrina Wahyu) 
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Lampiran 1.2 Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Petunjuk Pengisian : Isilah dan berilah tanda silang (X) pada jawaban yang telah 

tersedia dan sesuai pilihan anda. 

1. DATA DEMOGRAFI 

1. Nama Responden  

2. Usia Ibu ….. Tahun 

3. Usia Kehamilan Trimester ….. 

4. Riwayat Pendidikan 

a. SD 

b. SMP/MTs 

c. SMA/SMK/MA 

d. Perguruan Tinggi 

5. Riwayat Penyakit  

6. 

Sudah mengerti apa yang 

dimaksud dengan Infeksi Saluran 

Kemih (ISK)? 

a. Sudah 

b. Belum 

7. Sudah pernah mengalami ISK? 
a. Sudah 

b. Belum 

 

2. KUESIONER TENTANG PENGETAHUAN ISK 

No. Pernyataan Jawaban 

1. 

ISK (anyang-anyangan) adalah 

infeksi yang disebabkan oleh 

kurangnya perhatian terhadap 

kesehatan dan kebersihan saluran 

kemih 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

2. 

ISK (anyang-anyangan) adalah 

infeksi yang disebabkan oleh 

kemasukannya mikroorganisme 

(bakteri, virus, jamur, dan 

sebagainya) kedalam saluran kemih 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

3. 
ISK (anyang-anyangan) lebih sering 

terjadi pada 

a. Wanita 

b. Pria 
c. Tidak tahu 

4. Alasan dari jawaban nomor 3 yaitu: 
a. Uretra pria lebih pendek 

sehingga bakteri 
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kontaminan lebih mudah 

menuju kandung kemih 

b. Uretra wanita lebih 
pendek sehingga bakteri 

kontaminan lebih mudah 

menuju kandung kemih 

c. Tidak tahu 

5. 
Perasaan sakit atau terbakar pada 

saat berkemih termasuk gejala ISK 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

6. 

Cara membersihkan daerah 

genitalia/kelamin setelah BAK dan 

BAB yaitu: 

a. Menyapu dengan jari 

tangan dari belakang 

kedepan (dari anus ke 

vagina) 

b. Menyapu dengan jari 

tangan dari depan 

kebelakang (dari vagina 

ke anus) 

c. Tidak tahu 

7. 
Menahan BAK dapat menimbulkan 

penyakit terutama ISK 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

8. 

Membersihkan daerah vagina yang 

salah/buruk dapat meningkatkan 

resiko terjadinya ISK 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

9. 

Mengonsumsi air putih dengan 

banyak setiap hari membantu 

mencegah ISK 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

10. 

Meningkatkan hygenitas pada diri 

sendiri terutama hygenitas pada alat 

kelamin dapat mencegah terjadinya 

ISK 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

11. 

Hygenitas alat kelamin dapat 

dilakukan dengan cara sering 

mengganti celana dalam dan 

pembalut setiap hari 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 

12. 
Vagina harus dijaga agar selalu 

kering dan lembab setiap saat 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak tahu 
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3. KUESIONER TENTANG PERILAKU TERKAIT ISK 

No. Pernyataan Jawaban 

1. 
Apakah anda memiliki kebiasaan 

menahan BAK? 

a. Tidak 

b. Iya 

2. 

Apakah anda selalu membersihkan 

daerah genitalia/kelamin setelah 

BAK? 

a. Tidak 

b. Iya 

3. 
Apakah anda selalu membersihan 

alat genitalia/kelamin setelah BAB? 

a. Tidak 

b. Iya 

4. 

Bagaimana cara anda 

membersihkan alat kelamin anda 

setelah BAK/BAB? 

a. Dari depan kebelakang 

(dari vagina ke anus) 

b. Dari belakang kedepan 
(dari anus ke vagina) 

5. 
Apakah anda sering menahan BAK 

ketika sedang bekerja diluar rumah? 

a. Tidak 

b. Iya 

6. 
Apakah anda sering menahan BAK 

ketika sedang memasak? 

a. Tidak 

b. Iya 

7. 
Saat dalam keadaan haid, berapa 

kali anda mengganti pembalut? 

a. 1-2 pembalut sehari 

b. 3 pembalut sehari 
c. 4-6 pembalut sehari 

8. 
Apakah anda sering menjaga 

kebersihan kamar mandi anda? 

a. Tidak 

b. Iya 

9. 
Apakah anda sering memakai 

celana/rok berbahan jeans/levis? 

a. Tidak 

b. Iya 

10. 
Apakah anda sering memakai 

celana/rok ketat setiap saat? 

a. Tidak 

b. Iya 

11. 
Apakah anda sering memakai 

celana/rok berbahan katun? 

a. Tidak 

b. Iya 

12. 
Seberapa banyak air putih yang 

anda konsumsi setiap hari? 

a. 1-3 gelas perhari 

b. 4-6 gelas perhari 
c. 7-8 gelas perhari 

d. 9-10 gelas perhari 

13. 
Berapa kali anda menggantikan 

celana dalam anda dalam sehari? 

a. <2 helai sehari 

b. >2 helai sehari 

14. 
Apakah anda selalu BAK setelah 

melakukan hubungan seksual 

a. Tidak 

b. Iya 
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Lampiran 1.3 Etik Penelitian 
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Lampiran 1.4 Surat Izin Meneliti 
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Lampiran 1.5 Surat Keterangan Telah Meneliti 
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Lampiran 1.6 Penelitian 
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