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The Relationship Between Vaginal Hygiene Behavioe and 

The Incidence of Fluor Albus in Pregnant Women at Tamangapa 

Health center 

Sartika1, Nadyah Haruna 2*, Dewi Setiawati 3, Rosdianah Rahim 4, Fatmawati 5 

1,2,3,4 School of Medicine, Alauddin Islamic State University, Makassar 

5
 Faculty of Sharia and Law, Alauddin Islamic State  University, Makassar 

Abstract: 

Fluor albus is a condition that affects reproductive health and is experienced by a large number of women worldwide, including 

in Indonesia. There are many factors that influence the occurrence of fluor albus and addressing these factors will reduce the 

unwanted impact on mother and baby. Objective: Investigating the correlation between vaginal hygiene behaviours and the 

occurrence of flour albus in pregnant women at Tamangapa Health Centre in 2024. Methods: This study employs a quantitative 

approach and utilises a cross-sectional research methodology. The sampling technique employed in this study was incidental 

sampling, with a total sample size of 52 respondents. This study utilises primary data. Results: The study revealed that the 

majority of respondents, specifically 37 individuals, experienced physiological flour albus and maintained adequate vaginal 

cleanliness. The data analysis, conducted using non-parametric analysis with the Mann-Whitney Test, yielded a p-value of 0.000 

(<0.005). Conclusion: The data indicate a correlation between vaginal hygiene and the occurrence of flour albus in pregnant 

women at Tamangapa Health Centre in 2024. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Kesehatan reproduksi didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang tidak 

hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam hal yang berkaitan dengan 

sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Kesehatan reproduksi juga 

membahas tentang siklus hidup serta permasalahan yang dihadapi oleh 

wanita. Studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 

menunjukkan bahwa flour albus adalah salah satu dari banyak penyakit yang 

diderita perempuan di seluruh dunia dan masalah kesehatan reproduksi 

perempuan yang buruk mencapai 33% dari jumlah penyakit tersebut 

(Megawati, 2017).  

Flour albus adalah cairan yang dikeluarkan dari alat genital wanita yang 

dibagi menjadi dua, yaitu flour albus fisiologis dan patologis. Flour albus 

fisiologis adalah keputihan yang timbul akibat proses alami dalam tubuh. 

Sedangkan flour albus patologis yaitu keputihan yang timbul karena infeksi 

dari jamur, bakteri dan virus (Megawati, 2017; Prianti and Trianingsih, 2021; 

Rosa Novianti, 2021).  

Flour albus karena jamur lebih sering menyerang ibu hamil. Hal ini 

disebabkan pada masa kehamilan ibu hamil sangat rentan terhadap infeksi, 

disebabkan daya tahan ibu hamil menurun dan kebutuhan metabolisme 

meningkat. Kondisi lain yang menyebabkan hal ini adalah karena vagina 

menjadi kaya kandungan glukosa yang disebut dengan glikogen yang baik 

untuk pertumbuhan jamur dan bakteri (Megawati, 2017; Rosa Novianti, 2021). 

Terjadinya fluor albus pada ibu hamil karena bertambahnya hormon selama 
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masa kehamilan. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan peningkatan 

kadar air dalam mukus serviks dan meningkatkan produksi glikogen oleh sel-

sel epitel mukosa superfisial pada dinding vagina, sehingga sekret vagina 

bertambah banyak, kemudian mengalir keluar dan disebut sebagai flour albus 

(Oktarani, 2021). Keluarnya cairan dari serviks biasanya timbul dari infeksi 

dengan Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis, sementara flour 

albus sering kali disebabkan oleh Trichomonas vaginalis, Candida spesies atau 

vaginosis bakterial. Peningkatan kandungan glikogen di vagina dapat 

menyebabkan glikosuria dalam kondisi asam, yang menyebabkan peningkatan 

angka kejadian Candida albicans pada wanita hamil dibandingkan dengan 

individu (Haruna, et al., 2023). 

Wanita hamil mengalami fluor albus sebesar 31,6% yang disebabkan 

oleh jamur Candida albicans. Menurut WHO pada tahun 2018 bahwa sekitar 

75 % perempuan di dunia pasti akan mengalami flour albus setidaknya sekali 

seumur hidupnya dan 45% akan mengalaminya dua kali atau lebih. Sedangkan 

wanita di Eropa yang mengalami flour albus sebesar 25%. Perawatan genitalia 

eksterna yang tidak sesuai dapat menyebabkan flour albus, terutama flour 

albus patologis. 

Di Indonesia, pendidikan kesehatan reproduksi masih kurang, yang 

menyebabkan perilaku reproduksi berisiko meningkat. Hal ini dapat 

menyebabkan masalah reproduksi. (Prianti and Trianingsih, 2021). Di 

Indonesia masalah keputihan makin meningkat lebih dari 75% wanita 

mengalami flour albus, disebabkan karena suhu Indonesia yang lembab 

sehingga mudah terinfeksi jamur Candida albicans, parasit seperti cacing 

kremi atau kuman (Trichomonas vaginalis) (WHO, 2019). Flour albus patologis 

merupakan salah satu masalah pada perempuan dimana keluarnya cairan 

berlebih dari vagina yang bukan darah. 75 % wanita di seluruh dunia 
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mengalami masalah ini dan angka di Indonesia meningkat 70% setiap tahun 

(Musyarrofah and Prasetyo, 2023).  

Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2019 salah satu keluhan yang sering dijumpai dalam klinik dan kesehatan ibu 

dan anak (KIA) adalah flour albus, 16% penderita adalah ibu hamil. Penyebab 

flour albus tersebut 16%, disebabkan oleh 53 Candida, 3,1% Trichomonas dan 

40,1% bakteri. Candida merupakan kelompok yang paling umum ditemukan 

pada penderita flour albus (SDKI, 2019). 

Insidens flour albus masih kurang dilaporkan karena dianggap hal yang 

biasa dalam kalangan masyarakat termasuk di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa. Puskesmas Tamangapa berada dalam wilayah kecamatan 

Manggala kota Makassar, dengan wilayah kerja yaitu kelurahan Tamangapa. 

Kelurahan Tamangapa terdiri dari 7 RW dan 30 RT, dengan luas wilayah 662 

ha. Kecamatan Manggala memiliki jumlah kepala keluarga sangat miskin yang 

cukup banyak yaitu 508.  

Praktek PHBS untuk wilayah kerja Puskesmas Tamangapa masih 

rendah jika dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas lain dalam wilayah 

Kota Makassar (Profil kesehatan 2023). Sementara untuk layanan kesehatan 

ibu hamil yang mendapatkan layanan sejumlah 13.817 atau 50,03% (Laporan 

Kinerja Dinas Kesehatan 2023). 

Penelitian oleh Nadyah (2023) menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan PHBS ibu hamil dikaitkan Insidens IMS di Puskesmas Tamangapa 

merupakan yang terendah. Pada kondisi dimana status ekonomi yang rendah 

penduduk sering kali memiliki akses terbatas terhadap informasi kesehatan 

yang akurat, tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan 

sehingga pengetahuan masyarakat tentang flour albus kurang. 
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Flour albus umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan 

pentingnya menjaga kesehatan, terutama kesehatan organ genital. Selain itu, 

sering dikaitkan dengan kadar keasaman daerah sekitar vagina yaitu pH 

vagina yang tidak seimbang. Sementara kadar keasaman vagina disebabkan 

oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu 

perilaku atau kebiasaan seseorang yang tidak memperhatikan kebersihan 

organ reproduksinya yang sering disebut dengan personal hygiene (Nikmah 

and Widyasih, 2018). Menjaga kebersihan personal hygiene atau kebersihan 

genitalia agar tidak menjadi tempat masuk utama bakteri merupakan upaya 

pencegahan terjadinya infeksi pada kehamilan (Sapuri and Nurhayati, 2023). 

Timbulnya masalah pada organ reproduksi karena perilaku kebersihan 

yang buruk. Perilaku wanita yang salah tentang vaginal hygiene dapat menjadi 

pencetus flour albus, perilaku tersebut seperti perilaku buang air besar (BAB) 

dan buang air kecil (BAK) yang buruk seperti membersihkan dengan air yang 

tidak bersih, salah arah saat membersihkan, memakai pembersih sabun, 

pewangi atau pembilas secara berlebihan, memakai celana dalam yang ketat 

yang tidak menyerap keringat dan jarang mengganti celana dalam. Hal ini yang 

dapat mengganggu keseimbangan mikroflora dan pH vagina sehingga 

meningkatkan risiko infeksi (Pawennei, 2020). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melanjutkan penelitian sebelumnya dengan berfokus kepada “Hubungan 

Perilaku Vaginal Hygiene dengan Kejadian Flour Albus Pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Tamangapa Tahun 2024”. 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana hubungan vaginal hygiene dengan kejadian 

flour albus pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024? 

  Hipotesis 

 Hipotesis Nol (Ho) 

 Tidak ada hubungan antara vaginal hygiene dengan kejadian flour albus 

pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. 

 Hipotesis Alternatif (Ha) 

 Terdapat hubungan vaginal hygiene dengan kejadian flour albus pada 

ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.
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 Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

 

Table 1. 1 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Independen 

1

1 

Vaginal 

Hygiene 

Perilaku yang dilakukan untuk memelihara 

kebersihan area genitalia dengan baik dan 

benar pada ibu hamil dengan cara mencuci 

tangan sebelum membersihkan vagina, 

membersihkan vagina dari arah depan 

(vagina) ke belakang (anus), mengganti 

pakaian dalam 2-3 kali sehari, tidak 

menggunakan celana ketat dan penggunaan 

air bersih. 

 

Kuesioner 

(Modifikasi dari 

penelitian Usman, 

B.P.R. 2013) 

1. Vaginal hygiene baik =1-11 

2. Vaginal hygiene 

cukup=12-22 

Vaginal hygiene 

kurang=23-33 

Ordinal 
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Variabel Dependen 

2

2 

 

Flour albus  

Keluarnya sekret dari vagina berupa lendir 

bening, tidak berbau, tidak gatal, atau lendir 

berwarna, berbau dan gatal yang dialami 

oleh responden. 

Hasil pemeriksaan 

sekret vagina 

1.Fisiologis (berwarna 

bening, tidak gatal dan 

tidak bau) 

2. Patologis (berwarna 

putih, kuning, abu-abu, 

kehijauan, terasa gatal dan 

bau) 

Nominal 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa untuk mengetahui hubungan vaginal hygiene dengan kejadian flour albus 

patologis pada ibu hamil. 
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 Kajian Pustaka 

Table 1. 2 Kajian Pustaka 

No Peneliti/Tahun Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 

Jumlah 

Sampel 

Cara 

Pengukuran 
Hasil 

1

1 

Nurhasanah, Nyna 

Puspita 

Ningrum,Nina 

Hidayatun 

Nikmah/2023 

Faktor-Faktor 

Penyebab Kejadian 

Flour Albus 

Patologis di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Klampis 

Observasional 

analitik dengan 

pendekatan 

case control 

43 sampel Kuesioner 

Vaginal hygiene kurang terdapat 20 

yang mengalami flour albus 

patologis berat dan 3 flour albus 

patologis ringan. 

Vaginal hygiene yang cukup 

terdapat 1 flour albus patologis dan 

15 flour albus patologis ringan. 

Vaginal yang baik terdapat 4 flour 

albus patologis ringan. 

2

2 

Linda Hardianti 

Sapuri, 

Nurhayati/2023 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Personal Hygiene 

Jenis penelitian 

analitik yaitu 

survei 

320 

sampel 
Wawancara  

57 responden dengan sikap positif 

terdapat 56 (98,2%) responden 

praktik personal hygiene dalam 
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Pada Ibu Hamil di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Rappokalling Kota 

Makassar 

kategori baik, 30 responden 

dengan sikap negatif terdapat 30 

(100%) responden praktik 

personal hygiene dalam kategori 

cukup 

3

3 

Rosa Novianti, Siti 

Haeriyah/2021 

Hubungan Perilaku 

Personal Hygiene 

Dengan Keputihan 

Pada Ibu Hamil di 

PMB Kota 

Tangerang Tahun 

2021 

Penelitian 

kuantitatif 

desain analitik 

dengan metode 

cross sectional 

53 sampel 

Kuesioner 

personal 

hygiene 

53 responden terdapat perilaku 

personal hygiene kurang baik 37 

responden(69,8%). Perilaku 

personal hygiene baik 16 

responden(30,2%) 
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 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

vaginal hygiene dengan kejadian flour albus pada ibu hamil di Puskesmas 

Tamangapa tahun 2024. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Untuk mengetahui distribusi perilaku vaginal hygiene pada ibu hamil. 

b. Untuk mengetahui distribusi golongan flour albus. 

c. Untuk mengetahui hubungan vaginal hygiene terhadap kejadian flour albus. 

 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang 

penelitian dan pengetahuan tentang hubungan vaginal hygiene dengan 

kejadian flour albus pada ibu hamil. 

2. Bagi Institusi 

 Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun 

penelitian selanjutnya dengan variabel yang luas.  

3. Bagi Masyarakat 

 Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang 

hubungan vaginal hygiene dengan kejadian flour albus pada ibu hamil. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 Flour Albus  

1. Definisi 

Flour albus atau keputihan merupakan tanda dan gejala yang ditandai 

dengan keluarnya cairan dari alat kelamin wanita yang tidak berupa darah di 

luar kebiasaan, baik berbau ataupun tidak, serta disertai rasa gatal setempat. 

Cairan yang keluar kadang-kadang cair, lengket dan kental. Flour albus dapat 

berupa fisiologis maupun patologis. Flour albus yang abnormal berwarna 

keputihan, kekuningan, kemerahan dan kehijauan. Flour albus merupakan 

salah satu tanda ovulasi yang terjadi di dalam tubuh dan selain itu dapat 

berupa salah satu tanda dari suatu penyakit (Megawati, 2017; Sikarwar, 2020; 

Puspitasari and Nuraeni, 2021). 

2. Epidemiologi 

Secara epidemiologi, sebanyak 76% orang Asia yang menghadapi 

masalah kesehatan reproduksi memiliki masalah terkait flour albus. Flour 

albus dapat mempengaruhi semua wanita kelompok usia, mulai dari usia 

dewasa muda hingga usia tua dan tidak mempertimbangkan status sosial 

ekonomi tetapi lebih banyak terjadi pada wanita dengan tingkat sosial 

ekonomi dan pendidikan yang buruk (Haruna, et al., 2023). Flour albus 

patologis sering disebabkan oleh infeksi Bacterial vaginosis (BV) adalah 

penyebab tersering, yang terjadi pada 40% hingga 50% kasus infeksi vagina; 

Vulvovaginal candidiasis (VC), yang disebabkan oleh jamur Candida species, 

yang terjadi pada 80%-90% dari Candida albicans dan Trichomoniasis, yang 

disebabkan oleh Trichomoniasis vaginalis, yang terjadi pada 5% hingga 20% 

dari kasus infeksi vagina (Nadialista Kurniawan, 2021).  
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3. Faktor Penyebab flour albus 

a. Infeksi pada vagina 

 Infeksi pada vagina dapat menyebabkan keluarnya cairan, gatal dan 

nyeri yang disebabkan oleh jamur (Candida albicans), parasit (Trichomonas 

vaginalis), bakteri (Gonorrhea/Chlamydia) dan virus (Human papilloma virus). 

Jenis infeksi yang terjadi pada vagina yakni Bacterial vaginosis, infeksi jamur 

dan Trichomoniasis. Selain itu paling umum yang menyebabkan infeksi pada 

vagina pada infeksi menular seksual (IMS) yaitu Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae dan Trichomonas vaginalis. Infeksi pada vagina tidak 

hanya disebabkan oleh IMS. Faktor lain seperti ketidakseimbangan bakteri 

pada vagina, perubahan hormonal dan bahan iritan seperti produk douche 

atau wewangian (Haruna, Hatta, Hamid and Madjid, 2023). 

Bacterial vaginosis merupakan gangguan vagina yang sering terjadi 

ditandai dengan keputihan dan bau tak sedap. Hal ini disebabkan oleh 

lactobacillus menurun, bakteri patogen (penyebab infeksi) meningkat dan pH 

vagina meningkat (Megawati, 2017). Infeksi jamur yaitu keluarnya cairan yang 

berwarna putih atau kekuningan, konsistensi seperti keju disertai rasa gatal, 

biasanya disebabkan oleh jamur Candida. Infeksi kuman Trichomonas jenis ini 

ditandai dengan keluarnya cairan berwarna kehijauan, berbusa disertai rasa 

gatal. Infeksi bakterial vaginosis, ditandai dengan keluarnya cairan berwarna 

keabu-abuan dan berbau. Flour albus akibat infeksi yang terjadi pada masa 

kehamilan akan meningkatkan risiko persalinan prematur dan janinnya juga 

berisiko mengalami infeksi. Persalinan prematur banyak disebabkan oleh 

ketuban pecah sebelum waktunya yang diakibatkan oleh infeksi flour albus 

yang tidak diobati, karena jika tidak mendapatkan pengobatan dapat 

menyebabkan perlunakan dalam leher rahim, sehingga dapat timbul kontraksi 

sebelum waktunya. Wanita dengan infeksi akan melahirkan lebih awal 
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dibandingkan wanita yang tidak memiliki infeksi. (Megawati, 2017; Rahim et 

al., 2023).  

Pada infeksi Chlamydia dapat terjadi keguguran hingga persalinan 

sebelum waktunya. Infeksi virus herpes simpleks dapat menyebabkan radang 

pada otak bayi (ensefalitis). Infeksi jamur Candida sp dapat meningkatkan 

resiko terjadinya epilepsi. Infeksi virus HPV dapat menyebabkan beberapa 

penyakit salah satunya terjadinya kanker serviks. Gejala klinis yang dapat 

timbul akibat kanker serviks antara lain perdarahan vagina yang tidak normal, 

yaitu pendarahan ketika berhubungan seksual, pasca-menopause dan di luar 

siklus haid, vaginal discharge yang berwarna keputihan, seperti nanah, berbau 

serta nyeri pada pinggul. 

b. Faktor hygiene yang tidak baik 

 Kebersihan daerah vagina yang jelek dapat menyebabkan adanya flour 

albus. Hal ini terjadi karena kelembaban vagina yang meningkat sehingga 

bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar. Flour albus yang abnormal 

banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama 

alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu flour albus adalah 

penggunaan pakaian dalam yang ketat, cara membersihkan alat kelamin yang 

tidak benar, penggunaan sabun vagina yang berlebihan dan penggunaan 

pembalut tipis yang terus menerus di luar siklus menstruasi (Puspitasari et al., 

2021 ). 

c. Penggunaan antibiotik dan pil KB 

 Pemakaian obat-obatan khususnya antibiotik yang terlalu lama dapat 

menimbulkan sistem imunitas dalam tubuh. Terlalu banyak mengkonsumsi 

antibiotik akan menyebabkan populasi bakteri di daerah vagina ikut mati. 

Bakteri lactobacillus di daerah vagina yang bertugas menghasilkan asam laktat 

agar jamur tidak dapat hidup. Bila penghasil asam ini mati maka jamur akan 
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tumbuh subur dan dapat menyebabkan infeksi. Sedangkan penggunaan KB 

mempengaruhi keseimbangan hormonal wanita. Biasanya pada wanita yang 

mengonsumsi antibiotik timbul flour albus (Indriani, 2018; Saffitz, 2018). 

d. Stres 

Flour albus dapat terjadi pada beberapa orang yang mengalami stres 

berlebihan. Kehamilan merupakan salah satu komponen penyebab flour albus 

pada wanita yang disebabkan oleh produksi hormon stres yang tinggi. Otak 

mempengaruhi kerja semua organ tubuh, jadi jika reseptor otak mengalami 

kondisi stres maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan 

keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh dan dapat menyebabkan 

timbulnya flour albus. Stres adalah fenomena yang tidak dapat dihindari yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari. Proses regulasi 

hormonal dipengaruhi oleh stres, yang berdampak pada perubahan fungsi 

fisiologis berbagai sistem tubuh, salah satunya adalah sistem reproduksi 

(Oetari, 2020; Haruna, et al., 2023). 

e. Diabetes 

 Diabetes adalah salah satu penyakit tidak menular yang memiliki 

potensi untuk menyebabkan banyak komplikasi. Gatal pada alat kelamin 

adalah salah satu gejala diabetes melitus yang paling umum. Meningkatnya 

kadar gula dalam darah dan urin akan merangsang pertumbuhan Candida 

albicans. Wanita dengan diabetes sering mengalami flour albus karena gula di 

dalam darahnya terlalu tinggi dimana bakteri normal tidak dapat berfungsi 

karena dinding vagina menyekresi glikogen yang lebih banyak. Gula dalam air 

kemih juga tertimbun pada vulva sehingga menyediakan nutrisi yang 

diperlukan untuk pertumbuhan jamur (Indriani, 2018; Purnomo, 2020). 
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4. Jenis flour albus 

a. Flour albus fisiologis 

 Flour albus fisiologis merupakan keluarnya cairan vagina selain darah 

haid yang dalam keadaan normal ditandai dengan cairan berwarna bening, 

kadang putih kental, tidak berbau dan tanpa disertai rasa gatal, nyeri dan 

terbakar serta jumlahnya sedikit. Flour albus fisiologis dapat terjadi menjelang 

menstruasi, sekitar fase sekresi antara hari ke 10-16 menstruasi. Flour Albus 

yang fisiologis terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang 

dihasilkan selama proses ovulasi (Puspitasari and Nuraeni, 2021a). 

Setelah ovulasi, terjadi peningkatan vaskularisasi dari endometrium 

yang menyebabkan endometrium menjadi lembab. Hormon estrogen dan 

progesteron juga menyebabkan lendir serviks menjadi lebih encer sehingga 

selama proses ovulasi timbul keputihan. Pada serviks estrogen menyebabkan 

mukus menipis dan basa sehingga dapat meningkatkan hidup serta gerak 

sperma, sedangkan progesteron menyebabkan mukus menjadi tebal, kental 

dan pada saat ovulasi menjadi elastis. Flour albus fisiologis terdiri atas cairan 

berupa mukus yang mengandung banyak epitel dengan leukosit yang jarang 

(Puspitasari and Nuraeni, 2021a). 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Flour albus fisiologis adalah :  

1) Bayi yang baru lahir kira-kira 10 hari, disebabkan oleh pengaruh hormon 

estrogen dari ibunya. 

2) Masa sekitar menarche atau pertama kalinya haid datang, keadaan ini 

ditunjang oleh hormon estrogen. 

3) Masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar-kelenjar rahim dan 

pengaruh dari hormon estrogen serta progesteron. 

4) Seorang wanita yang terangsang secara seksual. Rangsangan seksual ini 

berkaitan dengan kesiapan vagina untuk menerima penetrasi senggama, 
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vagina mengeluarkan cairan yang digunakan sebagai pelumas dalam 

senggama. 

5) Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina 

dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lendir vagina. 

6) Akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan 

progesteron yang dapat meningkatkan lendir serviks menjadi lebih 

encer. 

7) Pengeluaran lendir yang bertambah pada wanita yang sedang menderita 

penyakit kronik. 

b. Flour albus patologis 

 Flour albus patologis dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin 

(infeksi bibir kemaluan, liang senggama, mulut rahim, jaringan penyangga dan 

pada infeksi akibat penyakit menular seksual). Ciri-ciri flour albus patologis 

adalah terdapat banyak leukosit, jumlahnya banyak, timbul terus menerus, 

warnanya berubah (biasanya kuning, hijau, abu-abu dan menyerupai susu), 

disertai dengan keluhan (gatal, panas dan nyeri) serta berbau (apek, amis dan 

busuk).  (Puspitasari and Nuraeni, 2021a). Flour albus patologis merupakan 

cairan eksudat yang mengandung banyak leukosit. Cairan ini terjadi akibat 

reaksi tubuh terhadap luka (jejas). Luka ini dapat berasal dari infeksi 

mikroorganisme seperti jamur Candida albicans, parasit (Trichomonas) dan 

bakteri (E.coli, Staphylococcus, Treponema pallidum) (Megawati, 2017). 

Flour albus patologis disebabkan karena adanya jamur, bakteri dan 

parasit. Infeksi jamur menjadi candida albicans. Infeksi bakteri menjadi 

Bacterial vaginosis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Infeksi 

parasit menjadi Trichomonas vaginalis. Ketiga golongan bakteri ini akan 

menjadi infeksi apabila tidak teratasi. Infeksi flour albus pada ibu hamil dapat 

menyebabkan ketuban menjadi tipis, lemah dan mudah pecah secara spontan, 
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apabila ketuban menjadi tipis maka dapat terjadi KPD, persalinan kurang 

bulan dan infeksi intrapartum (Jusmawati, Dewi Setiawati, 2022). 

5. Patogenesis 

Fluor albus merupakan keadaan yang terjadi secara fisiologis dan dapat 

menjadi fluor albus yang patologis karena terinfeksi kuman penyakit. Sekresi 

vagina fisiologis terdiri atas lendir serviks (transudat dari epitel skuamous 

vagina) dan sel skuamous vagina yang terkelupas (Oktarina, 2021). Suasana 

area vagina normal ditandai dengan adanya hubungan dinamis antara 

Lactobacillus acidophilus (flora normal) dengan flora endogen lainnya, 

estrogen, glikogen, pH vagina dan metabolit lainnya. Lactobacillus acidophilus 

menghasilkan endogen peroksida yang bersifat toksik terhadap bakteri 

patogen. Adanya pengaruh estrogen pada epitel vagina, produksi glikogen, 

lactobacillus dan produksi asam laktat mengatur pH vagina sekitar 3,8-4,5 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lainnya. Pada kondisi tertentu, 

pH vagina bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari normal. Jika pH vagina naik 

(lebih basa) mengakibatkan kuman penyakit mudah berkembang dan hidup 

subur serta menginfeksi vagina (Oktarani, 2021)  
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6. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan flour albus sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk 

menghindari komplikasi sekaligus untuk menyingkirkan adanya penyebab lain 

seperti kanker leher rahim yang memiliki gejala flour albus berupa sekret 

encer, berwarna merah muda, coklat, mengandung darah atau hitam serta 

berbau busuk (Megawati, 2017). Penatalaksanaan flour albus dilakukan 

tergantung pada penyebabnya. Umumnya obat-obatan untuk mengatasi 

penyebab dan mengurangi keluhan. Misalnya diberikan obat golongan 

flukonazol untuk mengatasi infeksi jamur dan golongan metronidazol untuk 

mengatasi infeksi bakteri dan parasit. Sediaan obat yang diberikan dapat 

berupa sediaan oral (berupa pil, tablet, kapsul), sediaan topikal seperti krim 

yang dioleskan dan uvula yang dimasukkan ke dalam liang vagina. Pada 

penderita yang sudah memiliki pasangan, sebaiknya pasangannya juga diberi 

pengobatan, serta diberi anjuran untuk tidak berhubungan seksual selama 

dalam pengobatan (Djuanda, Hamzah and Aisah, 2018). 

 Vaginal Hygiene Pada Ibu Hamil 

1. Definisi 

 Vaginal hygiene adalah upaya seseorang untuk menjaga kebersihan dan 

kesehatan diri untuk memperoleh kesehatan fisik dan psikologis. Perawatan 

genitalia adalah salah satu jenis dari vaginal hygiene yang diperlukan untuk 

kenyamanan, keamanan dan kesehatan individu. Tujuan perawatan genitalia 

adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu hamil tentang vaginal 

hygiene selama kehamilan serta meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk 

selalu dapat menjaga kebersihan diri untuk mencegah terjadinya infeksi dan 

mempertahankan kebersihan genitalia. (Indriani, 2018; Sapuri and Nurhayati, 

2023).  
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2. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada Vaginal Hygiene Ibu Hamil 

 Kesehatan organ reproduksi sangat penting untuk dijaga pada wanita 

waktu hamil. Sehingga seorang wanita harus tetap menjaga kebersihan dirinya 

terutama menjaga organ reproduksi wanita yaitu kesehatan vagina. Organ 

intim wanita sangat sensitif terhadap adanya infeksi karena bagian tersebut 

merupakan bagian tubuh yang tertutup dan ketika mengeluarkan banyak 

keringat maka sangat mudah berkeringat dan lembab, sehingga 

mikroorganisme yang jahat seperti jamur mudah berkembang biak yang 

akhirnya menimbulkan infeksi (Saffitz, 2018). Pada organ intim wanita 

sebenarnya terdapat banyak mikroorganisme yang disebut sebagai flora 

vagina dari golongan bakteri lactobacillus. Mikroorganisme tersebut akan 

menjaga kestabilan pH yang berguna untuk melindungi organ intim dari 

infeksi bakteri berbahaya. 

 Hubungan Vaginal Hygiene dengan Flour Albus 

Higienitas vagina adalah upaya seseorang untuk menjaga kebersihan 

dan kesehatan diri untuk mencapai kesejahteraan fisik dan psikologis. Untuk 

kenyamanan, keamanan dan kesehatan individu, higienitas vagina diperlukan. 

Perawatan genitalia adalah salah satu jenis higienitas vagina yang bertujuan 

untuk mencegah infeksi, menjaga kebersihan genitalia, meningkatkan 

kenyamanan dan mempertahankan kebersihan. Jika vagina tidak terjaga 

kebersihannya akan menyebabkan flora normal yang ada berkembang dan 

menyerang sel vagina (Indriani, 2018). 

Berikut ini adalah cara memelihara kebersihan organ genitalia pada 

wanita: 

1) Menjaga kebersihan organ genitalia eksterna dengan cara membasuhnya 

menggunakan air bersih, terutama setelah buang air besar dan buang air 
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kecil. Cara membasuh yang benar adalah dari arah depan (vagina) ke 

belakang (anus). Sehingga kotoran tidak masuk ke dalam vagina dan 

mencegah kuman ataupun bakteri masuk ke dalam vagina. Cara 

membasuh yang salah, misalnya dari arah belakang ke depan, akan 

menyebabkan mikroorganisme yang ada di sekitar anus terbawa ke 

vagina (Indriani, 2018; Pamudji et al., 2019.)  

2) Mengeringkan organ genitalia eksterna menggunakan handuk bersih 

dan tidak bertukar handuk. Handuk merupakan media penyebaran 

bakteri, jamur dan parasit. Handuk yang telah terkontaminasi bakteri, 

jamur dan parasit apabila digunakan bisa menyebabkan kuman tersebut 

menginfeksi pengguna handuk tersebut sehingga gunakan handuk untuk 

satu orang (Puspitasari and Nuraeni, 2021) 

3) Menyiram kloset duduk terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

mencegah infeksi mikroorganisme yang menempel pada kloset. 

4) Meminimalkan frekuensi penggunaan sabun pembersih vagina. 

Pembersih vagina mengandung banyak bahan kimia yang dapat merusak 

kulit dan lingkungan. Penggunaan antiseptik yang dijual di pasaran akan 

sangat mengganggu ekosistem vagina, terutama pH dan kehidupan 

bakteri baik. Bakteri jahat dapat berkembang dengan mudah dan 

menyebabkan penyakit vagina yang ditandai dengan keputihan jika pH 

terganggu. Bakteri baik dan jahat ada di vagina yang sehat. Sehingga 

vagina tidak membutuhkan bantuan dari luar, keseimbangan kedua jenis 

bakteri ini menjaga tingkat keasaman lingkungan yang ada. Selain itu, 

rekayasa eksternal dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya 

yang berlebihan, yang dapat menyebabkan infeksi atau bacterial 

vaginosis (Trisetyaningsih and Febriana, 2019; Nur Cholifah, 

Kusumawardhani and Azizah, 2021)  
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5) Mencuci tangan sebelum menyentuh vagina untuk menghindari 

masuknya bakteri atau kuman dari tangan. Tangan dapat menjadi 

perantara dari kuman penyebab infeksi. Mencuci tangan sebelum 

menyentuh alat kelamin dapat menghindarkan perpindahan kuman yang 

menyebabkan infeksi. 

6) Penggunaan air bersih setelah buang air besar, buang air kecil dan mandi. 

Air yang bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari 

yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yaitu syarat fisik seperti air 

tidak berwarna, tidak berbau, jernih dengan suhu dibawah suhu udara 

sehingga menimbulkan rasa nyaman, syarat kimia seperti air tidak 

tercemar secara berlebihan oleh zat kimia, terutama yang berbahaya bagi 

kesehatan dan syarat bakteriologis yaitu air tidak mengandung suatu 

mikroorganisme (Lestari, Rahim and Sakinah, 2022). 

7) Mengganti pakaian dalam minimal 2-3 kali sehari untuk menjaga 

kelembaban vagina. Mengganti celana dalam setidaknya dua kali sehari 

untuk menjaga kebersihan dan menghindari bertukar pakaian dalam 

dengan anggota keluarga lain, karena setiap orang memiliki kondisi 

kelamin yang berbeda. Selain itu, pilih bahan celana yang mudah 

menyerap keringat karena jika  tidak, jamur dapat menempel di alat 

kelamin. Studi menunjukkan bahwa mengganti celana dalam kurang dari 

dua kali sehari meningkatkan risiko infeksi jamur. 

8) Menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat, 

seperti katun, sehingga organ genitalia tidak terlalu lembab. Celana ketat 

dapat menyebabkan alat kelamin menjadi hangat dan lembab. Alat 

kelamin yang lembab dapat meningkatkan kolonisasi dari bakteri, jamur, 

dan parasit. Peningkatan kolonisasi dari kuman tersebut dapat 
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meningkatkan infeksi yang bisa memicu flour albus, maka hindari 

memakai celana ketat terlalu lama. 

9) Mandi dua kali sehari, yaitu pagi dan malam. Untuk membersihkan 

vagina dengan benar, dapat mandi setidaknya dua kali sehari. Tubuh 

yang berkeringat, termasuk vagina, dapat dibersihkan setiap kali mandi 

untuk mencegah bakteri masuk ke dalam vagina. 

 Pandangan Islam Terkait Vaginal Hygiene dan Flour Albus 

 Kebersihan sangat penting bagi kehidupan manusia sampai-sampai 

Allah mencintai mereka yang selalu bertaubat dan tetap bersih. Islam memiliki 

pegangan Al-Qur’an dan hadits berkenaan dengan urgensi menjaga 

kebersihan. Dalam hal ini kebersihan dalam arti luas mencakup jasmani dan 

rohani serta lingkungan sekitar. 

Sebagaimana terdapat pada firman Allah swt dalam QS Al A’la/87:14-

17 yang berbunyi: 
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Terjemahnya: 

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman. Dan 
mengingat nama tuhannya, lalu dia shalat. Sedangkan kamu (orang-
orang kafir) memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu 
lebih baik dan lebih kekal (Departemen Agama, 2019)  

 Dalam tafsir Al-Mishbah ayat 14-15 tersebut memberikan peringatan 

Allah bahwa “Sungguh telah beruntunglah orang yang bersungguh-sungguh 

menyucikan diri dan mengingat dengan hati serta menyebut nama Tuhannya 

dengan lidah, lalu dia shalat. Kata ( َح
َ
ل
ْ
ف
َ
 diambil dari kata al-falah (أ
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(keberuntungan) yang berarti memperoleh apa yang diharapkan dan hal 

tersebut tentu melahirkan kebahagiaan. Dari uraian ayat tersebut dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan ( 
ٰ
زَكّ

َ
-tazakka yakni bersungguh (ت

sungguh menyucikan diri dan kata (  
َ
رَ ذ
َ
ك ) dzakara dapat berarti menyebut 

dengan lidah juga menghadirkan sesuatu dalam benak atau memantapkan 

kehadirannya. Ayat 15 menggambarkan bahwa seseorang yang mengambil 

manfaat dari peringatan-peringatan Allah selalu menyadari kehadiran Allah 

swt. dalam jiwanya dengan segala sifat-sifat-Nya Yang Maha Agung, menyadari 

kebesaran dan kesempurnaan-Nya, kesadaran yang pada akhimya nampak 

pada sikap dan tingkah lakunya. Kehadiran Allah dalam jiwa mengantar untuk 

mengadakan hubungan dengan-Nya dalam bentuk doa, shalat dan sebagainya 

dan inilah yang dimaksud dengan kata ( 
ٰ

صَلّ
َ
 fa shalla. Kata shalat dari segi (ف

bahasa berarti doa yang mengandung makna bahwa yang melakukannya 

benar-benar menyadari kebutuhannya kepada Allah, menyadari betapa ia 

harus menyandarkan diri kepada-Nya dan menyadari bahwa hanya Allah 

semata yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya (M Quraish Shihab, 

2002). 

Ayat 14-15 menguraikan keberuntungan dan cara perolehannya. Pada 

ayat 16-17 dijelaskan bahwa sering kali tidak melakukan perbuatan yang 

membawa keberuntungan, bahkan senantiasa mengutamakan kehidupan 

dunia dari pada kehidupan akhirat, padahal akhirat lebih baik dengan aneka 

kenikmatannya yang tidak terlukiskan dan lebih kekal dibandingkan dengan 

kehidupan dunia ini. Al-Qur’an ketika menguraikan sifat kesementaraan dunia 

dan kedekatannya bukan bermaksud meremehkan kehidupan dunia atau 

menganjurkan untuk meninggalkan dan tidak memperhatikannya, tetapi 

mengingatkan manusia akan kesementaraan itu sehingga tidak hanya 

berusaha memperoleh kenikmatan dan gemerlap duniawi serta mengabaikan 
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kehidupan yang kekal. Hal ini terbukti dengan anjuran al-Qur’an menjadikan 

dunia sebagai sarana memperoleh kebahagiaan akhirat. Dunia adalah arena 

kebenaran bagi yang menyadari hakikatnya, ia adalah tempat dan jalan 

kebahagiaan bagi yang memahaminya. Dunia adalah arena kekayaan bagi yang 

menggunakannya untuk mengumpul bekal perjalanan menuju keabadian, 

serta aneka pelajaran bagi yang merenung dan memperhatikan fenomena 

serta peristiwa-peristiwanya. Jika demikian ayat 16 ini tidak ditujukan kepada 

orang-orang yang beriman dan yang mengambil pelajaran dari peringatan-

peringatan Allah, ayat tersebut bukan juga ancaman terhadap mereka yang 

berusaha menghimpun kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi ditujukan 

kepada mereka yang mengabaikan kehidupan akhirat atau mementingkan 

dunia semata-mata. Kata ( ٌ يْْ
َ
ى ) khair/lebih baik dan (خ

ٰ بْق 
َ
 abqa/lebih kekal ( أ

keduanya berbentuk superlatif, memberi kesan perbandingan dengan 

kehidupan duniawi, surga lebih baik dan kekal dibanding dengan kenikmatan 

dunia. Ini berarti bahwa kenikmatan dunia pun mempunyai segi kebaikannya, 

namun kehidupan di akhirat kelak, jauh lebih baik dan lebih kekal (M Quraish 

Shihab, 2002). 

Dijelaskan dalam QS al-A’la diatas bahwa Allah  swt memerintahkan 

kepada umatnya agar selalu membersihkan diri ketika akan melakukan 

ibadah. Dan hendaknya mementingkan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. 

Maka Allah swt menggolongkan orang-orang tersebut ke dalam golongan yang 

beruntung. Kebersihan termasuk salah satu pokok dalam memelihara 

kelangsungan hidup makhluk bernyawa. Konsep kebersihan manusia sebagai 

makhluk yang berakal bukan hanya sekedar fisik, namun juga dengan 

kebersihan jiwa, hati dan spiritual (Agustina, 2021). 
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Selain kebersihan, makanan yang dikonsumsi ibu hamil berpengaruh 

pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Tubuh ibu yang mengandung 

memerlukan makanan kaya protein, vitamin, mineral terutama zat besi. Dalam 

islam, konsep makan yang dikonsumsi bukan hanya bergizi tetapi halal dan 

thayyib. Menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makan dan minum 

yang halal dan thoyyib merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. 

Sebagaimana terdapat pada firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2:168 yang 

berbunyi: 

هَ  يُّ
َ
وٌّ  يَأ

ُ
مْ عَد

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
نِ إِن

َ
يْط

َّ
وتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ
بًا وَلَ يِّ

َ
 ط

ا
لً
َ
رْضِ حَل

َ ْ
ي الْ ِ

ا ف  وا مِمَّ
ُ
ل
ُ
اسُ ك

َّ
ا الن
بِيْ ٌ   مُّ

 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 
Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (Departemen Agama, 
2019). 

 Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan 

pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah 

SWT. atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang 

halal otomatis thayyib dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai 

dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang 

memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, 

walaupun baik untuk yang lain. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan 

jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu 

ayat ini mengingatkan, Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; 

Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi 

langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu 

berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat 

menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak 
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manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, 

sampai akhirnya masuk sampai ke neraka (M. Quraish Shihab, 2002). 

Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang makanan bergizi dengan 

istilah halalan thayyiban. Halal adalah syarat pertama makanan bergizi 

menurut Al- Qur’an yang mengandung arti ganda, yakni tidak diharamkan fiqih 

dan diperoleh dari nafkah halal atau tidak melanggar hukum. Sedangkan 

syarat kedua makanan tersebut hendaknya thayyib atau baik, yaitu makanan 

yang sehat, proporsional dan aman. Oleh karena itu, dalam memilih makan 

sebaiknya memakan makanan yang halal dan baik yang bermanfaat untuk 

kesehatan ibu sehingga akan menunjang kesehatan bagi bayi yang 

dikandungnya (Muzakki, 2021). 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak 

hanya terbatas dari gangguan secara fisik, mental dan sosial. Kesehatan 

dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup produktif, dengan demikian, 

upaya kesehatan yang dilakukan, diarahkan pada upaya yang dapat 

mengarahkan masyarakat mencapai kesehatan yang cukup agar dapat hidup 

produktif. Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber 

energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya 

dilakukan sanitasi makanan yang sesuai agar dapat terlindungi dari bahaya 

penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme 

penyebab penyakit lainnya (Fitriani, 2022). 
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 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 2. 1 Kerangka teori 

 

Ibu Hamil 

Antibiotik 

Penurunan Imunitas 

Tubuh Ketidak seimbangan 

sistem hormonal 

Keputihan 

Hygiene yang buruk 

Pembersihan alat  

kelamin tidak benar, 

Memakai celana dalam 

ketat, Penggunaan 

sabun vagina, 

Penggunaan air yang 

tidak bersih 

 

Pemakaian obat-obatan 

Obat KB 

Stres 

Perubahan mekanisme 

hormonal 

Infeksi pada vagina 

↑ Kelembaban vagina 

↑ Leukosit yang tinggi 

Keputihan berbau, berwarna, 

nyeri dan gatal 

Flour albus patologis 

↑ Estrogen dan 

progesteron 

Kelembaban 

endometrium 

Lendir serviks encer 

Flour albus fisiologis 
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 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Variabel independen yang diteliti 

 : Variabel independen yang tidak diteliti 

 : Variabel dependen 

 : Hubungan yang diteliti 

 : Hubungan yang tidak diteliti 

 

 

 

 

 

 

 

Fisiologis 

 

• Penyakit penyerta 

(DM) 

• Resiko stres 

 

 

Bagan 2. 2 Kerangka konsep 

Vaginal Hygiene Pada Ibu 

Hamil di PKM Tamangapa 

 

 

Patologis 

 

Flour albus 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Etika Penelitian 

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada 

komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah mendapatkan ethical 

clearance maka peneliti harus memperhatikan beberapa hal lainnya seperti : 

1. Membawa surat pengantar kepada pihak terkait sebagai bentuk 

permohonan izin untuk melakukan penelitian. 

2. Menghormati menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak 

mencantumkan identitas lengkap atau nomor rekam medik pasien saat 

proses pengambilan data. Peneliti bisa menggunakan inisial sebagai 

pengganti identitas pasien. 

3. Peneliti tidak akan memaksa ataupun mengintervensi subjek penelitian 

dalam pengambilan data. 

4. Memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

analitik observasional dengan menggunakan desain penelitian Cross Sectional 

untuk menganalisis Hubungan antara vaginal hygiene dengan kejadian flour 

albus pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Tamangapa. Penelitian 

dilakukan pada bulan Maret-Mei tahun 2024. 
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D. Populasi dan Sampel 

 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan ANC di 

Puskesmas Tamangapa . 

 Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan 

teknik Accidental sampling yaitu sesuai dengan sampel yang bersedia dan yang 

ada pada saat dan waktu tertentu. Besar sampel yang akan diambil 

berdasarkan rumus slovin sebagai berikut: 

 

n= 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

 

n= 
60

1+60𝑥5%2 

 

n= 
60

1+60𝑥0,052
 

 

n= 
60

1+(60𝑥0,0025)
 

 

n= 
60

1+0,15
 

 

n= 
60

1,15
 

 
n= 52 

 
 

n  = Jumlah sampel yang dicari 
N = Jumlah populasi 
e  = Margin eror yang ditoleransi 
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Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah: 

a. Kriteria inklusi 

1.) Ibu hamil yang bersedia memeriksakan sekret vagina 

2.) Ibu hamil yang bersedia mengisi kuesioner 

3.) Ibu hamil trimester 2 dan 3 

b. Kriteria eksklusi 

1.) Ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes mellitus 

2.) Ibu hamil dalam keadaan hiperemesis gravidarum 

E. Variabel Penelitian 

 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel terikat yang ada dalam penelitian ini adalah kejadian 

flour albus patologis pada ibu hamil. 

 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini vaginal hygiene pada ibu 

hamil. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuesioner vaginal hygiene 

b. Pemeriksaan swab vagina 

 

 



31 
 

 
 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kapas lidi steril 

b. Kaca objek 

c. Lampu spiritus/bunsen 

d. Penjepit 

e. Alat tulis 

f. Tisu 

g. Pipet tetes 

h. Korek api 

i. Rak pewarnaan Gram 

j. APD (Masker, handscoon) 

2. Bahan 

Adapun bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah 

a. Gentian violet 

b. Cairan lugol 

c. Alkohol 96% 

d. Safranin 

e. Minyak imersi 

f. Aquades 

 Prosedur pemeriksaan laboratorium 

a. Pembuatan preparat 

Sebelum pewarnaan gram dilakukan pembuatan preparat terlebih 

dahulu. Specimen dari swab vagina diambil dari swab transport amies setelah 

itu kemudian dilakukan apusan secara langsung pada kaca objek lalu ratakan 
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dan sediaan jangan terlalu tebal, setelah preparat selesai dibuat kemudian 

lakukan fiksasi diatas api dengan melewatkan preparat beberapa kali. 

b. Pewarnaan Gram 

1.)  Warna pertama teteskan gentian violet selama 1 menit, lalu bilas pakai 

aquades 

2.)  Teteskan lugol selama 1 menit, lalu bilas dengan aquades 

3.)  Zat warna ungu dilunturkan dengan alkohol beberapa detik lalu bilas 

dengan aquades 

4.)  Pewarnaan terakhir yaitu safranin selama 1 menit, kemudian bilas 

dengan aquades 

5.)  Setelah preparat kering berikan minyak emersi dan siap diamati 

dibawah mikroskop. 

 Pengolahan Data 

Data hasil penelitian yang telah dihasilkan akan diproses dengan  

editing, coding, tabulating, dan analisis data. 

 Pengeditan data (Editing) 

Tahap pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pemeriksaan 

terhadap catatan hasil observasi. Peneliti harus memeriksa kelengkapan, 

kebenaran serta kejelasan data-data yang didapatkan. 

 Pengkodean dan transformasi data (Coding) 

 Tahap coding adalah kegiatan merubah data yang berbentuk huruf 

menjadi angka atau bilangan. Tahap ini akan memberikan kode terhadap 

catatan observasi peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah 

pengolahan data. 
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 Tabulasi data (Tabulating) 

Langkah tabulating adalah tahap untuk mempersiapkan informasi yang 

telah diperoleh peneliti untuk diolah dengan merancang tabel analisis. 

 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 

tabel beserta penjelasannya. Untuk mengolah data tersebut, analisis data yang 

digunakan adalah Statistical Package for The social Sciences (SPSS). Adapun 

data yang dianalisis : 

 

 Analisis univariat 

 Analisis univariat adalah analisis data yang dilakukan untuk melihat 

frekuensi dan distribusi setiap variabel. Analisis univariat memperlakukan 

semua variabel sebagai variabel dependen karena tidak menganalisis 

hubungan antara kedua variabel yang ada. 

 Analisis bivariat 

 Analisis bivariat merupakan metode analisis yang menguji antara 

korelasi kedua variabel dalam penelitian, yaitu variabel independen dengan 

variabel dependen penelitian. Analisis ini menguji hipotesis peneliti. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis Nonparametric dengan Mann-Whitney 

Test. 

 Analisis multivariat 

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel independen 

yang lebih erat kaitanya dengan variabel dependen dengan uji statistic yang 

digunakan regresi logistic. 
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 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 1 Kerangka alur penelitian 

Menyusun proposal penelitian 

 

Memperoleh persetujuan dari pembimbing dan penguji 

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 

Membuat surat permohonan izin penelitian ditujukan kepada Kepala Puskesmas Tamangapa 

Ibu Hamil ANC di Puskesmas 

Informed Consent 

Kuesioner Vaginal Hygiene Pemeriksaan Flour Albus 

Baik Cukup  Kurang  
Fisiologis  Patologis  

Analisis Statistik 

Laporan Hasil Penelitian 

Setuju 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Tamangapa Makassar pada bulan 

Maret-Mei 2024. Sampel diperoleh dengan melakukan pengisian kuesioner 

dan pengambilan swab vagina secara langsung pada responden. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Accidental sampling dengan jumlah 52 sampel. 

Dari hasil penelitian didapatkan karakteristik sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di 
Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 
Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Usia 
     <20 tahun 
     20-30 tahun 
     >30 tahun 

 
2 

36 
14 

 
3.8 

69.2 
26.9 

Usia Kehamilan 
    Trimester II 
    Trimester III 

 
12 
40 

 
23.1 
76.9 

Gravid 
    1 
    2 
    3 
    4 
    6 

 
17 
12 
16 
5 
2 

 
32.7 
23.1 
30.8 
9.6 
3.8 

Pendidikan Terakhir 
    SD 
    SMP 
    SMA 
    S1 
    S2 

 
              13 

9 
20 
9 
1 

 
25.0 
17.3 
38.5 
17.3 
1.9 

Pekerjaan 
    Guru 
    IRT 
    Karyawan Swasta 
    Pemulung 
    Wiraswasta 

 
2 

46 
1 
1 
2 

 
3.8 

88.5 
1.9 
1.9 
3.8 

Total 52 100 
Sumber: Data Primer, 2024 
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1. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk melihat distribusi dari variabel 

independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini jumlah responden 

adalah 52 orang. 

a. Variabel Dependen 

Tabel 4. 2 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Kejadian Flour Albus 
pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 

Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Flour Albus Fisiologis 

Flour Albus Patologis 

37 

15 

71.2 

28.8 

Total 52 100 
    Sumber: Data Primer, 2024 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil bahwa dari 52 responden ditemukan 

sebanyak 37 (71,2%) responden mengalami flour albus fisiologis dan sebanyak 

15 (28,8%) responden mengalami flour albus patologis. 

Tabel 4. 3 Hasil Pewarnaan Gram pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa 
Periode Maret-Mei tahun 2024 

Hasil Pewarnaan Flour Albus 
Patologis 

Flour Albus 
Fisiologis 

Total 

n % n % n % 
Bakterial Vaginosis 
 
Non Bakterial 
Vaginosis 
Total 

8 
 

7 
 

15 

15.4 
 

13.5 
 

28.8 

0 
 

37 
 

37 

0 
 

71.2 
 

71.2 

8 
 

44 
 

52 

15.4 
 

84.6 
 

100 
Sumber: Data Primer, 2024 

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa dari 52 sampel terdapat flour albus 

patologis sebanyak 15 (28.8%) responden dan 37 (71.2%) responden flour 

albus fisiologis. Dari hasil pewarnaan gram ditemukan clue cell yang 

menandakan responden mengalami Bacterial vaginosis.  Pada flour albus 

patologis ditemukan 8 (15.4%) responden yang terdapat BV dan sebanyak 7 

(13.5%) responden ditemukan yang tidak BV. Sedangkan pada flour albus 
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fisiologis ditemukan sebanyak 0 (0%) responden yang BV dan sebanyak 37 

(71,2%) responden yang tidak BV.  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan gambaran hasil morfologi 

pewarnaan gram swab vagina pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa 

Periode Maret-Mei tahun 2024. 

 

a 

 

b 

 

c 

 
d 

 

e 

 

 

Gambar 4.1 hasil morfologi apusan swab vagina ibu hamil :  

a. coccus gram positif 

b. coccus gram negatif 

c. basil gram negatif         

d. basil gram positif  

e. clue cell 

Clue cell merupakan petunjuk adanya bacterial vaginosis (Yi, 

Sudigdoadi and Susiarno, 2019). 
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b. Variabel Independen 

Tabel 4. 4 Distribusi Responden berdasarkan Variabel Vaginal Hygiene pada 
Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa 

 Periode Maret-Mei tahun 2024 
Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Vaginal hygiene baik (1-11) 

Vaginal hygiene cukup (12-22) 

Vaginal hygiene kurang (23-33) 

16 

27 

9 

30.8 

51.9 

17.3 

Total 52 100 

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 16 (30,8%) responden 

mengalami vaginal hygiene baik, sebanyak 27 (51.9%) responden mengalami 

vaginal hygiene cukup dan sebanyak 9 (17.3%) responden mengalami vaginal 

hygiene kurang. 

Terdapat 11 pertanyaan terkait perilaku vaginal hygiene yang perlu 

diperhatikan. Berikut perilaku yang telah dinilai berdasarkan kuesioner dalam 

penelitian ini : 
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Tabel 4. 5 Distribusi Perilaku Vaginal Hygiene pada Ibu Hamil di Puskesmas 
Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 

Sumber: Data Primer, 2024 

Perilaku Vaginal Hygiene Frekuensi (n) Persentase (%) 
Penggunaan produk 
pembersih organ 
kewanitaan 
 
Membasuh alat 
kelamin dari 
belakang ke depan 
 
Mengeringkan alat 
kelamin setelah 
BAK atau BAB 
 
Menggunakan 
celana dalam yang 
ketat 
 
Mengganti celana 
dalam kurang dari 
dua kali sehari 
 
Menggunakan 
celana dalam selain 
bahan katun 
 
Membersihkan 
vagina setelah 
berhubungan 
seksual 
 
Membilas kloset 
duduk saat mau 
digunakan 
 
Menggunakan air 
mengalir saat 
membersihkan 
vagina 
 
Mandi dua kali 
dalam sehari 
 
 
Penggunaan 
pantyliner 
 

Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 
 
Tidak pernah 
Kadang-kadang 
Sering 

24 
19 
9 
 

29 
21 
2 
 

9 
10 
33 

 
31 
18 
3 
 

42 
5 
5 
 

42 
10 

 
 

1 
1 

50 
 
 

7 
8 

37 
 

8 
7 

37 
 
 

2 
26 
24 

 
33 
12 
7 

46.2 
36.5 
17.3 

 
55.8 
40.4 
3.8 

 
17.3 
19.2 
63.5 

 
59.6 
34.6 
5.8 

 
80.8 
9.6 
9.6 

 
80.8 
19.2 

 
 

1.9 
1.9 

96.2 
 
 

13.5 
15.4 
71.2 

 
15.4 
13.5 
71.2 

 
 

3.8 
50.0 
46.2 

 
63.5 
23.1 
13.5 

Total  52 100 
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2. Analisis Bivariat 

Hubungan vaginal hygiene dengan kejadian flour albus pada ibu hamil 

di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. 

Tabel 4. 6 Analisis Hubungan Vaginal Hygiene dengan Kejadian Flour Albus 
pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 

Vaginal Hygiene 
Flour Albus Frekuensi (n) p-value 

Flour Albus fisiologis 

Flour albus patologis 

Total 

37 

15 

52 

0.000 

Sumber: Data Primer, 2024 

 Pada tabel 4.6 menunjukkan hasil analisis Nonparametric dengan 

Mann-Whitney Test ditemukan p-value 0,000 (<0,005). Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara vaginal hygiene dengan kejadian flour albus 

pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. 
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Tabel 4. 7 Hubungan Perilaku Vaginal Hygiene dengan  
Kejadian Flour Albus pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa  

Periode Maret-Mei tahun 2024 

Penggunaan produk 
pembersih organ 
kewanitaan 
 
Membasuh alat kelamin 
dari belakang ke depan 
 
 
Mengeringkan alat 
kelamin setelah BAK atau 
BAB 
 
Menggunakan celana 
dalam yang ketat 
 
Mengganti celana dalam 
kurang dari dua kali 
sehari 
 
Menggunakan celana 
dalam selain bahan katun 
 
Membersihkan vagina 
setelah berhubungan 
seksual 

Membilas kloset duduk 
saat mau digunakan 
 
Menggunakan air 
mengalir saat 
membersihkan vagina 
 
Mandi dua kali dalam 
sehari 
 
Penggunaan pantyliner 

 

Flour Albus Frekuensi (n) p-value 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Flour Albus fisiologis 
Flour albus patologis 
 
Total 

37 
15 
 
 
37 
15 
 
37 
15 
 

 
37 
15 

 
37 
15 

 
37 
15 

 
37 
15 

 
 

37 
15 

 
37 
15 

 
37 
15 

 
37 
15 

 
52 

0.010 
 
 
 

0.000 
 
 

0.011 
 
 
 

0.086 
 
 

0.162 
 
 
 

0.000 
 
 

0.524 
 
 
 

0.002 
 
 

0.000 
 
 

0.000 
 

0.002 

Sumber: Data Primer, 2024 
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Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis bivariat terkait perilaku 

vaginal hygiene dengan kejadian flour albus. Perilaku vaginal hygiene yang 

memiliki nilai p-value <0,025 diikutkan dalam analisis multivariat.  

 Analisis Multivariat 

Perilaku vaginal hygiene yang akan diikutkan dalam uji analisis 

multivariat adalah yang memiliki nilai p < 0,025. Ketentuan dari nilai p <0,025 

yaitu memberi peluang bahwa dapat memberikan pengaruh yang bermakna 

terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji bivariat. 

 
Tabel 4. 8 Hasil Uji Bivariat Perilaku Vaginal Hygiene pada Ibu Hamil di 

Puskesmas Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 

Perilaku Vaginal Hygiene P-value 

Penggunaan produk pembersih organ kewanitaan 
 

0,010 
 

Membasuh alat kelamin dari belakang ke depan 0.000 

Mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau BAB 
 

0.011 
 

Menggunakan celana dalam yang ketat 0.086 

Mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari 
 

0.162 
 

Menggunakan celana dalam selain bahan katun 0.000 

Membersihkan vagina setelah berhubungan seksual 
 

0.524 
 

Membilas kloset duduk saat mau digunakan 0.002 

Menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina 0.000 

Mandi dua kali dalam sehari 0.000 

Penggunaan pantyliner 0.002 

Sumber: Data Primer, 2024 

 

 



43 
 

 
 

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Perilaku Vaginal Hygiene yang Mempengaruhi 
Kejadian Flour Albus pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa Periode 

Maret-Mei tahun 2024 

Perilaku Vaginal Hygiene 
P-

value 
RR     CI 95% 

Menggunakan produk 
pembersih organ kewanitaan 
 
Membasuh alat kelamin dari 
belakang ke depan 
 
Mengeringkan alat kelamin 
setelah BAK atau BAB 
 
Menggunakan celana dalam 
selain bahan katun 
 
Membilas kloset duduk saat 
mau digunakan 
 
Menggunakan air mengalir 
saat membersihkan vagina 
 
Mandi dua kali dalam sehari 
 
Penggunaan pantyliner 
 

0,350 
 
 

0,045 
 
 

0,200 
 
 

0,048 
 
 

0,946 
 
 

0,171 
 
 

0,138 
 

0,155 

0,149 
 
 

30,147 
 
 

0,415 
 
 

17,329 
 
 

1,139 
 
 

2,794 
 
 

7,927 
 

3,587 

 0,003-8,048 
 
 
1,071-848,358 
 
 
0,108-1,593 
 
 
1,029-291,802 
 
 
0,026-49,845 
 
 
0,642-12,154 
 
 
0,515-121,903 
 
0,617-20,866 

Sumber: Data Primer, 2024 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji 

regresi logistik dari perilaku vaginal hygiene yang memiliki hubungan dengan 

kejadian flour albus.  Dari 8 perilaku vaginal hygiene yang diikutkan 

didapatkan perilaku vaginal hygiene yang memiliki peluang lebih besar 

berpengaruh pada kejadian flour albus yaitu membasuh alat kelamin dari 

belakang ke depan dengan Relative Risk (RR) sebesar 30,147 dengan CI 95% 

1,071-848,358.  
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B.  Pembahasan 

 Hubungan Vaginal Hygiene dengan Kejadian Flour Albus pada Ibu 

Hamil di Puskesmas Tamangapa Tahun 2024 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 52 responden 

penelitian ibu hamil yang mengalami flour albus fisiologis sebanyak 37 

(71,2%) responden dan ibu hamil yang mengalami flour albus patologis 

sebanyak 15 (28,8%) responden. Hasil tersebut menandakan bahwa wanita 

akan mengalami flour albus karena hal itu merupakan proses yang normal. 

Namun, jika flour albus berlangsung terus menerus dapat menunjukkan akan 

adanya infeksi, baik disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Untuk itu 

perlu untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan vagina, serta harus 

paham benar apakah flour albus yang dikeluarkan termasuk fisiologis atau 

patologis.  

Berdasarkan hasil pewarnaan gram didapatkan beberapa gambaran 

morfologi apusan swab vagina ibu hamil yaitu coccus gram positif, coccus gram 

negatif, basil gram positif, basil gram negatif dan clue cell. Gambaran clue cell 

menandakan responden mengalami Bacterial vaginosis. Hasil penelitian pada 

tabel 4.3 menunjukkan dari 52 responden yang mengalami keputihan, 

terdapat 8 responden dengan kasus BV. Temuan klinis ini sejalan dengan 

temuan Aw Wan Yi dkk (2019) dalam penelitiannya di Jatinangor menemukan 

bahwa 17,9% dari 52 wanita hamil yang diteliti terdiagnosis dengan BV dan 

14,3% mengalami infeksi campuran.  

Pewarnaan gram terhadap cairan vagina dapat dilakukan, dan 

diagnosis BV didasarkan pada temuan adanya perubahan dari predominansi 

laktobasilus menjadi predominan. Untuk menegakkan diagnosis, diperlukan 

adanya 3 dari 4 kriteria Amsel: (1) Sekret homogen, putih, non inflamatorik 

yang melapisi dinding vaina; (2) Pemeriksaan sediaan basah dengan salin 
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memperlihatkan adanya clue cells; (3) pH cairan vagina di atas 4,5; (4) “whiff 

tes” (bau cairan vagina seperti ikan setelah penambahan larutan kalium 

hidroksida [KOH] 10%) positif. Karena BV tidak bersifat meradang, maka tidak 

terjadi peningkatan leukosit pada pemeriksaan mikroskopik. Dalam penelitian 

ini tidak dilakukan identifikasi spesies bakteri hanya melakukan pewarnaan 

gram untuk mengetahui BV berdasarkan temuan dominan bakteri dan kriteria 

Amsel (Rosita, 2021). 

Pada kasus bakterial vaginosis ditemukan adanya perubahan bakteri 

predominan di vagina yang berfungsi dalam membantu mempertahankan 

sekresi vagina yang bersifat asam yang mengubah pH melalui efek alkalisasi 

antara lain adalah mukus serviks, semen, darah haid, mencuci vagina 

(douching), pemakaian antibiotik dan perubahan hormon saat hamil dan 

monopouse. Faktor-faktor ini mungkin meningkatkan pertumbuhan 

Gardnerella vaginalis (bakteri gram negatif), Mycoplasma hominis dan bakteri 

anaerob. Morfologi bakteri berbentuk gram negatif sekitar 49,9 %. 

Metabolisme bakteri anaerob akan dapat menyebabkan lingkungan menjadi 

basa yang menghambat pertumbuhan Laktobasilus (genus gram positif, tidak 

berspora, berbentuk basil) dan mendorong pertumbuhan bakteri lain. Pada 

bakterial vaginosis dapat terjadi simbiosis antara G.vaginalis sebagai 

pembentuk asam amino dan kuman anaerob beserta bakteri fakultatif dalam 

vagina yang mengubah asam amino menjadi amin sehingga menaikkan pH 

sekret vagina sampai suasana yang sesuai bagi pertumbuhan G. vaginalis. 

Beberapa amin diketahui menyebabkan iritasi kulit dan menambah pelepasan 

sel epitel dan menyebabkan sekret tubuh berbau tidak sedap yang keluar dari 

vagina. Basil-basil anaerob yang menyertai bakterial vaginosis diantaranya 

Bacteroides bivins, B. Capilosus dan B. disiens yang dapat diisolasikan dari 

infeksi genitalia (Rosita et al., 2022). 
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Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan sebanyak 16 (30,8%) responden 

memiliki vaginal hygiene baik, sebanyak 27 (51,9%) responden memiliki 

vaginal hygiene cukup dan sebanyak 9 (17,3%) responden memiliki vaginal 

hygiene kurang. Hasil tersebut dapat dinilai bahwa perilaku vaginal hygiene 

pada responden memiliki vaginal hygiene yang cukup baik.  

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil distribusi perilaku vaginal 

hygiene pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. Pada pertanyaan 

pertama yaitu penggunaan produk pembersih organ kewanitaan. 

Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah 

menggunakan produk pembersih organ kewanitaan yaitu sebanyak 24 

(46,2%) responden. Hasil perilaku tersebut tidak meningkatkan risiko 

terjadinya flour albus patologis. Penggunaan cairan pembersih organ 

kewanitaan dapat memperbesar resiko terjadinya infeksi pada vagina, karena 

cairan tersebut dapat mengakibatkan bakteri alami pada vagina menjadi mati 

dan keseimbangan pH pada vagina menjadi terganggu (Trisetyaningsih and 

Febriana, 2019). Cairan pembersih vagina umumnya mengandung banyak 

bahan kimia yang dapat merusak kulit dan mengganggu ekosistem di dalam 

vagina terutama pH dan kehidupan bakteri baik. Jika pH terganggu maka 

bakteri jahat akan sangat mudah berkembang cukup banyak dan 

mengakibatkan seseorang dapat mengalami terjadinya flour albus (Nur 

Cholifah, Kusumawardhani and Azizah, 2021). 

Pada pertanyaan kedua yaitu membasuh alat kelamin dari belakang ke 

depan. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sebagian besar 

responden tidak pernah membasuh alat kelamin dari belakang ke depan yaitu 

sebanyak 29 (55,8%) responden. Gerakan membersihkan vagina yang salah 

dapat menyebabkan mudah terinfeksi oleh kuman, bakteri, jamur dan virus. 

Cara membersihkan vagina yang benar adalah dari arah depan ke belakang 
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agar kuman yang kemungkinan berada di anus tidak terbawa ke vagina yang 

dapat menimbulkan infeksi, peradangan dan rangsangan gatal (Abrori, 2017). 

Pada pertanyaan ketiga yaitu mengeringkan alat kelamin menggunakan 

tisu atau handuk kering setelah BAK atau BAB. Menunjukkan hasil bahwa 

sebagian besar responden sering mengeringkan alat kelamin setelah BAK atau 

BAB yaitu sebanyak 33 (63,5%) responden. Handuk merupakan media 

penyebaran bakteri, jamur dan parasit. Handuk yang telah terkontaminasi 

bakteri, jamur dan parasit apabila digunakan bisa menyebabkan kuman 

tersebut menginfeksi pengguna handuk tersebut sehingga gunakan handuk 

untuk satu orang (Puspitasari and Nuraeni, 2021). 

Pada pertanyaan keempat yaitu menggunakan celana dalam yang ketat. 

Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah 

menggunakan celana dalam ketat yaitu sebanyak 31 (59,6%) responden. 

Penggunaan celana dalam ketat dapat menyebabkan vagina mudah lembab 

dan berkeringat. Kelembaban yang tinggi menyebabkan penambahan panas 

daerah organ genitalia yang bisa menimbulkan iritasi organ kewanitaan 

sehingga bakteri mudah berkembang biak (Abrori, 2017). 

Pada pertanyaan kelima yaitu mengganti celana dalam kurang dari dua 

kali sehari. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah 

mengganti celana dalam kurang dari dua kali sehari yaitu sebanyak 42 (80,8%) 

responden. Frekuensi ganti celana dalam kurang dari 2 kali sehari 

meningkatkan risiko kandidiasis vaginalis dibandingkan bila ganti celana 

dalam 2 kali atau lebih per hari. Kondisi iklim tropis Indonesia yang panas 

dapat menyebabkan banyak berkeringat sehingga menyebabkan kondisi 

vagina lembab. Kondisi vagina yang lembab dapat merangsang pertumbuhan 

Candida atau mempermudah pertumbuhan jamur. Adanya jamur yang 

berlebihan dapat menyebabkan vagina bau dan gatal (Setiawan, 2018). Pada 
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penelitian dari Firman Setiawan (2018) terkait hubungan frekuensi 

pemakaian celana dalam dengan kejadian flour albus pada pasien yang 

berkunjung ke rumah sakit umum haji medan 2017. Menunjukkan bahwa 

frekuensi pemakaian celana dalam pasien yang mengalami flour albus 

terbanyak pada kelompok dengan frekuensi pemakaian celana dalam <2 kali 

perhari dengan jumlah sampel 32 orang. Hasil penelitian mendapatkan hasil 

p<0,005 yang bermakna ada hubungan frekuensi pemakaian celana dalam 

dengan kejadian flour albus. 

Pada pertanyaan keenam yaitu menggunakan celana dalam selain 

bahan katun. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden tidak 

pernah menggunakan celana dalam selain bahan katun yaitu sebanyak 42 

(80.8%) responden. Celana dalam selain dari bahan katun meningkatkan 

risiko 3 kali lebih besar terhadap kejadian kandidiasis vaginalis dibandingkan 

jenis pakaian dalam dari bahan katun. Celana dalam selain dari bahan katun 

tidak dapat menyerap keringat, sehingga mengakibatkan kondisi vagina 

lembab yang akan mempermudah pertumbuhan jamur. Adanya pertumbuhan 

jamur yang berlebihan dapat menyebabkan bau dan gatal pada vagina. Celana 

dalam selain bahan katun mempunyai serat-serat yang halus sehingga 

sirkulasi udara tidak dapat berlangsung dengan baik, akibatnya kondisi kulit 

sekitar vagina lembab dan dapat merangsang pertumbuhan Candida 

(Setiawan, 2018). 

Pada pertanyaan ketujuh yaitu membersihkan vagina setelah 

berhubungan seksual. Menunjukkan hasil bahwa hampir seluruh responden 

sering membersihkan vagina setelah berhubungan seksual yaitu sebanyak 50 

(96,2%) responden. Wanita yang tidak membersihkan organ genitalia nya 

setelah berhubungan seksual akan lebih berisiko mengalami permasalahan 

genitalia. Hal ini disebabkan, tidak terawatnya hygiene penis yang 
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menyebabkan adanya smegma (pelumas alami penis) pada ujung penis dan 

berpotensi mengendap di dalam rongga vagina. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk menghindari berbagai masuknya kuman dan bakteri setelah 

berhubungan adalah dengan membasuh vagina dengan baik dan benar setelah 

berhubungan (Wati, Ririanty and Nafikadini, 2019). 

Pada pertanyaan kedelapan yaitu membilas kloset duduk saat mau 

digunakan. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden sering 

membilas kloset duduk saat mau digunakan yaitu sebanyak 37 (71,2%) 

responden.  Toilet merupakan fasilitas dasar atau salah satu sarana sanitasi 

yang paling vital dan harus ada dalam setiap rumah tangga. Selain tersedia 

dalam jumlah yang memadai, toilet juga harus bersih, nyaman dan layak 

digunakan. Toilet dapat bermanfaat sebagai tempat pembuangan kotoran 

manusia, dimana tinja dapat membahayakan kesehatan bila tidak ditangani 

secara serius karena tinja bisa menjadi media untuk penularan penyakit 

(Yunikartika Miniarti Sudin, 2021). 

Pada pertanyaan  kesembilan yaitu menggunakan air mengalir saat 

membersihkan vagina. Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden 

sering menggunakan air mengalir saat membersihkan vagina yaitu sebanyak 

37 (71,2%) responden. Penggunaan air di toilet dapat memberikan resiko 

berpindahnya kuman dan bakteri yang berbahaya bagi organ genitalia. 

Penggunaan air yang baik adalah dengan memakai air yang mengalir dan lebih 

baik menghindari menggunakan air yang telah disediakan di ember untuk 

membersihkan vagina. Hal ini disebabkan, air di ember atau penampungan air 

kamar mandi memiliki risiko 70% mengandung jamur candida albicans (Wati, 

Ririanty and Nafikadini, 2019). 
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Pada pertanyaan kesepuluh yaitu mandi dua kali dalam sehari. 

Menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden kadang-kadang mandi 

dua kali dalam sehari yaitu sebanyak 26 (50%) responden. Vagina sebagai 

bagian yang memiliki tingkat kelembaban dan pH tertentu memiliki kondisi 

yang memungkinkan bakteri dan virus berkembang biak dengan pesat. Untuk 

mencegah hal tersebut maka perlu membiasakan mencuci tangan sebelum 

menyentuh organ genitalia. Begitupun dengan frekuensi mandi. Semakin 

sering mandi maka tubuh semakin bersih, organ genitalia pun terjaga dari 

kontaminasi yang menyebabkan ketidaknyamanan hingga gangguan (Irma, 

2022). 

Pada pertanyaan kesebelas yaitu penggunaan pantyliner. Menunjukkan 

hasil bahwa sebagian besar responden tidak pernah menggunakan pantyliner 

yaitu sebanyak 33 (63,5%) responden. Pantyliner merupakan bahan penyerap 

yang dikenakan pada pakaian dalam untuk menyerap flour albus. Penggunaan 

pantyliner merupakan salah satu faktor penyebab flour albus, karena dalam 

pemakaiannya dapat menyebabkan kenaikan suhu, meningkatkan 

kelembaban dan peningkatan pH (Sari, Riski and Nati Indriani, 2022). 

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis Nonparametric dengan 

Mann-Whitney Test ditemukan p-value 0,000 (<0,005). Menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara vaginal hygiene dengan kejadian flour albus pada 

ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erika Anggraeni Psupitasari 

(2024) terkait hubungan perilaku ibu hamil tentang personal hygiene dengan 

kejadian flour albus. Pada penelitian ini menunjukkan hasil sebanyak 22 

responden memiliki perilaku personal hygiene yang baik yang mengalami flour 

albus fisiologis dan 9 responden memiliki perilaku personal hygiene buruk 

yang mengalami flour albus patologis. Didapatkan hasil nilai p-value 0,000 
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yang artinya terdapat hubungan bermakna antara perilaku personal hygiene 

dengan kejadian flour albus di PMB Lestari S.Keb (Psupitasari, 2024). 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian A. Prianti, Trianingsih 

(2021) terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian flour albus 

pada ibu hamil, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 

45,8% responden yang memiliki personal hygiene yang kurang baik mengalami 

flour albus dan sebanyak 59,1% responden personal hygiene baik mengalami 

flour albus. Hasil ini didapatkan melalui uji Chi square dengan nilai p =0,009 

dan nilai OR (95% CI)= 2,364 yang menunjukkan adanya hubungan personal 

hygiene dengan kejadian flour albus pada ibu hamil di RSUD Kota Kendari 

(Prianti and Trianingsih, 2021). 

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Sana Nurha (2023) terkait 

faktor-faktor penyebab kejadian flour albus patologis di wilayah kerja 

Puskesmas Klampis, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 

87% responden yang memiliki personal hygiene yang kurang mengalami flour 

albus patologis berat, 13% flour albus patologis ringan dan sebanyak 6,3% 

responden personal hygiene cukup mengalami flour albus patologis berat, 

93,8% flour albus patologis ringan, kemudian 0% personal hygiene baik yang 

mengalami flour albus patologis berat, . Hasil ini didapatkan melalui uji statistic 

Lambda diperoleh nilai p= 0,000 berarti nilai p< (0,05) dengan demikian ada 

hubungan personal hygiene dengan terjadinya flour albus patologis diwilayah 

kerja Puskesmas Klampis (Sanah Nurha and Ningrum Nyna Puspita, 2023). 

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Vina Dwi Wahyunita (2023) bahwa ada hubungan perilaku personal 

hygiene dengan kejadian flour albus pada ibu hamil di puskesmas saumlaki 

dengan hasil uji chi square nilai p-value 0,000 (Wahyunita and Saragih, 2023). 

Pada penelitian Nadyah Haruna (2023) menunjukkan hasil 53 (43,3%) 
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responden termasuk dalam flour albus fisiologis dan 74 (56,7%) responden 

mengalami flour albus patologis. Sebagian besar responden memiliki perilaku 

sehat yang kurang (Haruna, Hatta, Hamid et al., 2023) 

Pada penelitian Husna (2021) tentang hubungan personal hygiene 

dengan kejadian keputihan. Menunjukkan pada hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi-square didapatkan angka p-value 0,034 (<0,05) artinya ada 

hubungan yang bermakna antara personal hygiene genitalia dengan kejadian 

keputihan (Husna, 2021). 

Pada penelitian Rosa Novianti (2021) juga terkait judul hubungan 

perilaku personal hygiene dengan keputihan pada ibu hamil. Pada penelitian 

ini menunjukkan hasil analisa bivariat dengan menggunakan uji chi square 

menunjukkan nilai p-value 0,003 yang berarti ada hubungan perilaku personal 

hygiene dengan keputihan pada ibu hamil di PMB Kota Tangerang tahun 2021. 

Dari analisis juga terdapat OR = 9,028 (2,157 – 37,789) artinya ibu dengan 

perilaku personal hygiene yang tidak baik mempunyai peluang 9,028 kali lebih 

besar mengalami flour albus dibandingkan dengan ibu yang personal hygiene 

nya baik (Rosa Novianti, 2021). 

Penelitian dari Ayudita (2021) terkait hubungan perilaku menjaga 

kebersihan genitalia eksterna dengan penyakit keputihan. Pada penelitian ini 

didapatkan hasil dengan nilai p-value 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan perilaku menjaga kebersihan genitalia eksterna dengan 

flour albus. Pada penelitian ini seseorang yang mempunyai perilaku yang 

buruk lebih besar mengalami flour albus dibandingkan yang mempunyai 

perilaku yang baik (Ayudita, 2021). 

Selama proses kehamilan terjadi peningkatan hormon progesteron dan 

estrogen, sehingga dapat terjadi adanya flour albus. Estrogen memicu 

peningkatan jumlah glikogen pada epitel vagina yang diproduksi oleh 
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lactobacillus dan menyebabkan pH vagina menjadi asam. Jika vagina terinfeksi 

oleh kuman penyakit seperti jamur, parasit, bakteri dan virus, maka 

keseimbangan vagina akan terganggu. Pada awalnya, bakteri lactobacillus 

memakan glikogen yang dihasilkan oleh estrogen pada dinding vagina untuk 

pertumbuhannya dan menjadikan pH vagina menjadi asam, hal ini tidak dapat 

terjadi bila pH vagina basa. Pada pH vagina yang basa, kuman penyakit dapat 

hidup dan berkembang biak (Prianti and Trianingsih, 2021). 

Pada tabel 4.9 menunjukkan hasil analisis multivariat yang memiliki 

hubungan dengan kejadian flour albus. Dari 8 perilaku yang diikutkan 

didapatkan perilaku vaginal hygiene yang memiliki peluang lebih besar 

berpengaruh pada kejadian flour albus yaitu membasuh alat kelamin dari 

belakang ke depan dengan Relative Risk (RR) sebesar 30,147 dengan CI 95% 

1,071-848,358. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang membasuh alat 

kelamin dari belakang ke depan memiliki peluang 30,147 kali lebih besar 

untuk mengalami flour albus karena gerakan membersihkan vagina yang salah 

dapat menyebabkan mudah terinfeksi oleh kuman, bakteri, jamur dan virus. 

Cara membersihkan vagina yang benar adalah dari arah depan ke belakang. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Vina Dwi Wahyunita (2023) 

menemukan bahwa infeksi genetalia pada wanita meningkat lebih tinggi 

akibat kebiasaan membersihkan alat kelamin yang salah dengan peluang 3,9 

kali lebih tinggi dibandingkan yang membersihkan vagina dengan benar. 

Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi berlangsungnya 

kehidupan. Mempertahankan kondisi tubuh sehat merupakan bagian dari 

ibadah, baik dari sisi menjalankan sunah agar terhindar dari sebaran virus dan 

memenuhi kebutuhan tubuh agar sehat dan kuat tidak mudah tertular virus 

serta kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Allah mencintai 

mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Merawat tubuh agar sehat 



54 
 

 
 

bisa dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan, olahraga, istirahat 

cukup, tidak stres dan makan makanan yang halal dan thoyyib (Ihsan, 2022). 

Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higiene yang baik.  

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan dan sehat adalah 

salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak 

hanya merusak keindahan tetapi, juga menyebabkan timbulnya berbagai 

penyakit. Kesehatan merupakan nikmat Allah yang senantiasa harus kita 

syukuri, sebab dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup 

yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu kebersihan 

dianggap sebagai salah satu bukti keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah 

saw: 
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Terjemahnya 

Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai sesuatu yang baik, Allah itu suci 
(bersih) dan menyukai sesuatu yang bersih, Allah itu mulia dan 
menyukai kemuliaan, Allah itu indah dan menyukai keindahan maka 
bersihkanlah tempat-tempatmu (HR. Tirmidzi). 

 Hadits ini menjelaskan bahwa Allah swt. adalah Dzat yang Maha Baik, 

Maha Suci dan Maha Indah. Dia mencintai kebaikan, kesucian, kemuliaan dan 

keindahan. Agar kita dicintai Allah swt. maka hendaknya kita harus senantiasa 

berbuat kebaikan, menjaga kesucian (kebersihan lahir dan batin), 

mengagungkan Allah swt. dan berbuat kemuliaan terhadap sesama manusia 

dan menjadikan tempat tinggal dan lingkungannya terlihat teratur, tertib dan 

indah. 

Kondisi sehat tidak serta merta terjadi, tetapi harus senantiasa kita 

upayakan dari yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat serta menciptakan 

lingkungan yang sehat. Upaya ini harus dimulai dari menanamkan pola pikir 
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sehat yang menjadi tanggung jawab kita kepada masyarakat dan harus dimulai 

dan diusahakan oleh diri sendiri (Khairani, 2020). 

Taharah sangatlah penting dalam islam, baik yang hakiki seperti 

kesucian pakaian, tubuh dan tempat shalat dari najis, maupun yang hukumi 

yaitu suci anggota wudhu dari hadats dan seluruh badan dari janabat. Hal ini 

menunjukkan keterkaitan kesucian dengan beribadah. Selain menentukan 

kualitas ibadah, kebersihan juga sangat penting untuk menjaga kesehatan. 

Untuk menjaga kesehatan, sangat penting menjaga kebersihan lingkungan dan 

kebersihan perorangan, salah satu bentuk kebersihan perorangan adalah 

kebersihan berpakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari 

pengaruh lingkungan luar. Kebersihan pakaian akan mempengaruhi 

kebersihan dan kesehatan kulit. Beberapa penyakit ditularkan melalui 

pakaian, karena kurangnya menjaga kebersihan diri terutama berhubungan 

dengan pakaian. Anjuran untuk menjaga kebersihan pakaian dalam Islam 

sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Al-Muddassir/74: 4 yang berbunyi : 

 

 
َ
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َ
ط
َ
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Terjemahnya 

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

Dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat tersebut petunjuk 

kedua yang diterima oleh Rasulullah saw. dalam rangka melaksankan tugas 

tabligh. Allah swt. menyampaikan kepada manusia “ dan pakaianmu, 

bagaimanapun keadaanmu maka bersihkanlah”. 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. Gabungan kedua kata tersebut dengan kedua kemungkinan 
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makna hakiki atau majaz itu mengakibatkan beragamnya pendapat ulama 

yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok (Shihab, 2005). 

1. Memahami kedua kosa kata tersebut dalam arti majaz, yakni perintah 

untuk menyucikan hati, jiwa, usaha, budi pekerti dari segala macam 

pelanggaran, serta mendidik keluarga agar tidak terjerumus di dalam 

dosa dan atau tidak memilih untuk dijadikan istri kecuali wanita-

wanita yang terhormat serta bertakwa. 

2. Memahami keduanya dalam arti hakiki, yakni membersihkan pakaian 

dari segala macam kotoran dan tidak mengenakannya kecuali apabila 

ia bersih sehingga nyaman dipakai dan dipandang. 

3. Memahami tsiyab atau pakaian dalam arti majaz dan thahhir dalam arti 

hakiki, sehingga bermakna: “Bersihkanlah jiwa (hati)mu dari kotoran-

kotoran.” 

4. Memahami tsiyab atau pakaian dalam arti hakiki dan thahhir dalam arti 

majaz; yakni perintah untuk menyucikan pakaian dalam arti 

memakainya secara halal sesuai ketentuan-ketentuan agama, seperti 

menutup aurat. 

Disebutkan dalam hadits : 
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Terjemahnya 

Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta’ala 
membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga 
kecuali setiap yang bersih (HR Ath-Thabrani). 

Salah satu aspek kebersihan yang dituntut kepada umat Islam adalah 

menjaga kebersihan diri. Berhubungan dengan ini Bukhari dan Muslim 

meriwayatkan kata Nabi yang bermaksud “Lima Fitrah (Perintah Agama) yaitu 
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memotong bulu kemaluan, berkhatan, mencukur misai, mencabut bulu ketiak 

dan memotong kuku” (Al Qarashi, 2003: 226). 

 Keterbatasan Penelitian 

Selama penelitian, peneliti masih menemukan  beberapa ibu hamil  

yang kurang memahami tentang perilaku vaginal hygiene, sehingga  sosialisasi 

tentang perilaku vaginal hygiene belum merata dikalangan masyarakat dan 

penelitian ini menggunakan data primer yakni pengisian kuesioener yang 

diberikan sehingga bergantung pada kejujuran responden.
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BAB V 

 PENUTUP  

 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas 

Tamangapa terkait hubungan vaginal hygiene dengan kejadian flour albus pada 

ibu hamil di Puskesmas Tamangapa didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Vaginal hygiene ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa 

Periode Maret-Mei tahun 2024, diperoleh vaginal hygiene baik 

sebanyak 16 responden, vaginal hygiene cukup sebanyak 27 responden 

dan vaginal hygiene kurang sebanyak 9 responden.  

2. Kejadian flour albus pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Tamangapa Periode Maret-Mei tahun 2024 dengan total sampel 52 

responden diperoleh 37 responden mengalami flour albus fisiologis dan 

sebanyak 15 responden mengalami flour albus patologis.  

3. Terdapat hubungan antara vaginal hygiene dengan kejadian flour albus 

pada ibu hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024.  
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 Saran 

1. Bagi Puskesmas Tamangapa, peneliti berharap dilakukan promosi 

kesehatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan 

vagina pada ibu hamil. 

2. Bagi masyarakat, perlu menghindari kejadian flour albus dengan 

memperhatikan cara menjaga kebersihan pada vagina. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai spesies bakteri yang lebih spesifik dengan sampel yang 

lebih banyak. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1.1 lembar persetujuan informed consent 

(INFORMED CONSENT) 

Judul Penelitian: Hubungan Vaginal Hygiene dengan Kejadian Flour 

Albus pada Ibu Hamil di Puskesmas Tamangapa tahun 2024 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama  :  

Umur  : 

Alamat  : 

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan 

mengenai tujuan, manfaat dan apa yang akan dilakukan pada penelitian ini, 

menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian ini secara sukarela tanpa 

paksaan. 

Saya tahu bahwa keikutsertaan saya ini bersifat sukarela tanpa paksaan, 

sehingga saya bisa menolak ikut atau mengundurkan diri dari penelitian ini. 

Saya berhak bertanya atau meminta penjelasan pada peneliti bila masih ada 

hal yang belum jelas atau masih ada hal yang ingin saya ketahui tentang 

penelitian ini. 

Saya juga mengerti bahwa semua biaya yang dikeluarkan sehubungan 

dengan penelitian ini, akan ditanggung oleh peneliti. Saya percaya bahwa 

keamanan dan kerahasiaan data penelitian ini untuk disajikan dalam bentuk 

lisan maupun tulisan.  

Dengan membubuhkan tandatangan saya di bawah ini, saya 

menegaskan keikutsertaan saya secara sukarela dalam studi penelitian ini. 

Nama                                  Tanda tangan                                  Tgl/Bln/Thn 

Responden   

………………..                        ………………….                                   ..…..………… 
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Lampiran 1.2 kuesioner penelitian 

KARAKTERISTIK DEMOGRAFI 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya pada kolom 

yang telah disediakan. 

No. responden   : 

Nama     : 

Usia     : 

Usia kehamilan(dalam minggu)  :  

Hamil ke-    : 

Alamat     : 

Pendidikan terakhir   : 

Pekerjaan Suami / Istri  : 

1. Apakah ada riwayat keputihan sebelum kehamilan ? 

a. Ya (warna, gatal, bau) 

b. Tidak 

2. Apakah ada riwayat keputihan selama kehamilan ? 

c. Ya (warna, gatal, bau) 

d. Tidak 

3. Apakah ada riwayat kencing manis ? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Apakah ada riwayat infeksi menular seksual sebelum kehamilan ? 
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a. Ya 

b. Tidak 

5. Apakah ada riwayat infeksi saluran kemih sebelumnya ? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah ada riwayat infeksi kelamin pada pasangan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

Data Tambahan 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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KUESIONER PENELITIAN 

Keterangan : 

Beri tanda contreng (√ ) pada pilihan yang sesuai : 

1. SR : Sering 

2. KK : Kadang-kadang 

3. TP : Tidak pernah 

No Perilaku SR KK TP 

1. 
Menggunakan produk pembersih organ 

kewanitaan 

   

2. 
Membasuh alat kelamin dengan arah dari 

belakang ke depan 

   

3. 

Mengeringkan alat kelamin menggunakan tisu 

atau handuk kering setelah buang air kecil 

atau buang air besar 

   

4. 
Menggunakan celana dalam yang ketat dalam 

aktivitas sehari-hari 

   

5. 
Mengganti celana dalam kurang dari dua kali 

sehari 

   

6. 
Menggunakan celana dalam selain bahan dari 

katun 

   

7. 
Membersihkan vagina setelah berhubungan 

seksual 

   

8. Membilas kloset duduk saat mau digunakan    

9. 
Menggunakan air yang mengalir saat 

membersihkan vagina 

   

10. Mandi 2 kali dalam sehari 
   

11. Penggunaan Pantyliner  
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Lampiran 1.3 Pewarnaan Gram 
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Lampiran 1.5 Persuratan 
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Lampiran 1.6 Riwayat Hidup 

A. Identitas 

Nama Lengkap  : Sartika 

Nama Panggilan  : Tika 

NIM   : 70600120001 

Tempat, Tanggal Lahir : Wajo, 10 mei 2002 

Agama   : Islam 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Alamat   : Wajo, Kecamatan Pitumpanua 

Nama Orang tua 

 Ayah : H. Muhammad. Tahir 

 Ibu : Hj. Neny 

B. Riwayat Pendidikan 

- SDN 351 Benteng 

- MTs. Swasta Al Mubarak DDI Tobarakka 

- MA Swasta Al Mubarak DDI Tobarakka 

- Tahun 2020 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Jurusan Pendidikan Dokter. 

 


